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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 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 

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث 

 Jim J Je ج 

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح 

 Kha Kh ka dan ha خ 

 Dal D De د 

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر 

 Ra R Er ر 

 Zal Z Zet ز 

 Sin S Es ش 

 Syin Sy es dan ye ش 

 ṡad ṡ es (dengan titik di bawah) ظ 

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 ṭa ṭ te ( dengan titik di bawah) ط 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ` apostrof terbalik` ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 



 

x 
 

 Kaf K Ka ن 

 Lam L El ل 

 Mim M Em و 

 ٌ Nun N En 

 Wau W We و 

 ِ Ha H Ha 

 hamzah ` Apostrof ء 

 Ya Y Ye ئ 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atas atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah a a 

  َ   Kasrah i i 

  ḍammah u u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

  

 

 

 Contoh : 

 kaifa : كيف 

3. Maddah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya' ai a dan i يـ 

 fatḥah dan wau au a dan u وـ  
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf Nama 

Huruf  dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā' ā a dan garis di atas ...ا ...ى 

 kasrah dan yā' ī i dan garis di atas ى 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـو 

Contoh : 

 mātā : َات

ريی    : ramā 

 qila : ليم  

 yamūtu : يًوت

4. Tā' marbūṭah 

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :روضة الأطفال

 al-madinah al-fāḍilah : انًذيُة انفاضهة

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan. huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

حكان    : al-ḥaqq 

Jika hurufؾ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ؾؾ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi I. 

 

 

Contoh: 

 Ali ( bukan „Aliyy atau „Aly)„:   علي

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji 

(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-falsafah : انفهسفة

 al-bilādu :انبلاد

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. 
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Contoh: 

 ‟al-nau :  انُوع

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 (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata 

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur'ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh : 

billah بالله dinullah ديٍ الله 

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

hum firaḥmatillāh  هى في رحًةالله 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 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 Muḥammadun illa rasulunna awwala baitin wudi'a linnasi lallaži bi 

Bakkata mubarakan Syahru Ramadan al-lażi unzila fih al-Qur'an 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (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: 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)Nasr 

Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Naşr Hamid Abu) 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta'ala 

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam 

a.s. = 'alaihi al-salām 

H =Hijriah 

M = Masehi 
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SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 

 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ظ

 بذوف ًكاف = دـ

سهى = صهعى و   صهى اههه عهيو 

 طبعة = ط

 بذوف ُاضر = دف

خرىا خرِ = اخم\اىلا  اىلا   

 جسء = ج
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ABSTRAK 

Nama : Sulisthiawati 

Nim    : 20100118053 

Judul : Nilai Pendidikan Karakter Pada Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 

151 

 
Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam al-

Qur‟an surah al-An‟am ayat 151. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah: 1) 

untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai materi pendidikan 

karakter dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151. 2)  untuk mengetahui nilai-

nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151. 

3) untuk mengetahui konsep implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

surah al-An‟am ayat 151 dalam pembelajaran PAI. 

Penelitian ini adalah penelitian eksplorasi deskriptif, yaitu penelitian 

dengan melakukan penjelajahan terhadap al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 

beserta tafsirnya untuk kemudian dikeluarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung di dalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan religius 

educative (pendidikan agama) yaitu pendekatan pendidikan agama sesuai dengan 

disiplin ilmu yang ditekuni oleh peneliti. Sumber data utama adalah al-Qur‟an 

surah al-An‟am ayat 151 beserta tafsirnya. Adapun metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. 

Hasil peneliitian ini menunjukkan bahwa  kandungan  dalam al-Qur‟an 

surah al-An‟am ayat 151 adalah ketauhidan, berbakti kepada orang tua, larangan 

membunuh anak karena takut miskin, larangan mendekati dan juga melakukan 

perbuatan keji, dan larangan membunuh tanpa alasan yang haq. Nilai pendidikan 

karakter dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 diataranya adalah nilai  

religius, nilai setia, hormat dan penyayang, nilai tanggung jawab dan kerja 

keras, nilai kejujuran, nilai toleransi dan kemanusiaan. Konsep implementasi 

nilai-nilai pendidikan karakter surah al-An‟ām ayat 151 dalam pembelajaran PAI 

penanaman karakter melalui mau‟izzah (nasihat), penanaman karater melalui 

metode uswatun hasanah  (keteladanan), penanaman karakter melalui ta‟wid 
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(pembisaan), penanaman karakter melalui targib  dan tarhib. 

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Implikasi terhadap pendidikan 

karakter yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian lebih dari guru dan orang 

tua di rumah, agar internalisasi nilai-nilai karakter dapat terbina dan tertanam 

dengan sempurna, sesuai dengan ajaran al-Qur‟an; 2) Implikasi terhadap guru 

sebagai seorang pendidik, perlunya pengembangan pengetahuan, kecakapan dan 

keterampilan dalam memilih metode pendidikan yang akan digunakan dalam 

mengajar di kelas. Sehingga guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang 

tepat sasaran dalam mentransfer nilai-nilai karakter kepada peserta didik.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang diberikan oleh pendidik untuk 

menjadikan peserta didik menjadi manusia ideal. Pendidikan merupakan usaha 

untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman yang 

semakin canggih dalam teknologi dan informasi, juga dalam menghadapi  

kehidupan menuju masa depan yang maju dan berkarakter mulia.  

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 1: 1) 

tentang sistem pendidikan nasional, 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

1
 

Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan output 

pendidikan yang cerdas, baik dalam intelektual maupun akhlak sebagai bekal 

kehidupannya. Pendidikan karakter juga merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, sehingga memiliki kedudukan yang 

sama penting. Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 

1900-an. Thomas Lickona diaggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia 

menulis buku The Return of Character, namun penerapannya sudah ada jauh 

sebelum buku tersebut ditulis, yaitu pada masa Rasulullah Muhammad saw., 

bahkan sejak masa kenabian Adam a.s., Muslich mengatakan bahwa pendidikan 

karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi: komponen pengetahuan, kemauan, dan tindakan untuk 

                                                             

1
Republik Indonesia,“Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional,” dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional 2003 (Jakarta, Departeme  Pendidikan  

Nasional RI,  2003), h. 3. 
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melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri,  sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil.
2
 

Karakter  merupakan pondasi dan landasan yang kuat bagi kehidupan 

manusia, karena dengan pendidikan karakter akan menjadikan manusia menjalani 

kehidupannya dengan efektif,  harmonis, dan bermakna bagi agama dan bangsa. 

Sejatinya karakter tidak bisa terpisahkan dari Islam karena kedudukannya 

merupakan satu kesatuan, di sisi lain karakter merupakan produk nyata dari ajaran 

Islam karena tujuan utama dari ajaran Islam adalah untuk membentuk manusia 

berkarakter lurus. Jika diibratkan keterkaitan antara karakter dan islam ibarat gula 

dan manis, sehingga kita tidak bisa dibedakan mana yang gula dan mana yang 

manisnya karena mereka adalah satu kesatuan yang erat dan tidak  bisa 

dipisahkan.
3
 

Dalam Islam, karakter merupakan tujuan utama yang harus dilaksanakan 

dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah. Eksistensi seorang muslim adalah 

cerminan dari perilaku atau budi pekertinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

intinya,  karakter yang membedakan antara manusia dan  hewan, maka dari itu 

persoalan karakterharus diberi perhatian agar manusia dapat melawan hawa 

nafsunya untuk tetap menjaga kesucian fitrahnya. Rasulullah saw., adalah teladan 

yang ideal dalam memperbaiki karakter. Allah swt., berfirman dalam QS Al-

Qalam/68:4: 

 (٤...  (خلق عظيمزوَانَِكَ لَعَلى 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
4 

                                                             

2
Universitas Psikologi, „‟Pengertian Pendidikan Karakter dan Aspeknya Menurut Para 

Ahli‟‟, universitaspsikologi.com. diakses pada tanggal 2 juli 2021. 

3
Kasmiati, Konsep Pendidikan Dalam Islam, Jurnal Potensia, Vol. 13. 2014,  h. 259. 

4
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemah (Bandung:Cordoba ,2019), h. 

565. 
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Ayat tersebut memberitakan tentang Rasululah swt., yang memiliki 

karakter yang lurus sebagai teladan bagi ummatnya dalam membentuk karakter 

yang baik. Pendidikan karakter dimulai dari pendidikan nonformal yaitu keluarga. 

Peranan orangtua begitu penting dalam mengajarkan nilai-nilai karakter lewat 

pendidikan agama sejak dini kepada anak. Pengajaran agama  yang dilakukan 

sejak dini kepada anak akan membuat nilai karakter tertanam secara otomatis dan 

akan memberi dampak yang positif terhadap perkembangan jiwa anak hingga ia 

dewasa.  

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa anak dilahirkan membawa fitrah 

kesucian, akan tetapi fitrah tersebut berada dalam lubuk jiwanya, orang tua (ibu 

bapak, keluarga) dan lingkungan harus bisa menumbuhkembangkan dan 

memunculkan fitrah tersebut dalam kehidupan sehari-hari”.
5
 Bisa kita pahami 

bahwa setiap manusia dianugerahkan oleh Allah swt., sebuah kemuliaan. Bersih 

seperti kain putih, dan peran orangtualah yang pertama kali melukiskan di atas 

kain putih itu, akan dia lukiskan dengan kebaikan atau keburukan. Sebagai 

seorang Muslim, wajib bagi orangtua yang sudah diamanahkan seorang anak 

untuk mendidik dengan sebaik mungkin dan menanamkan nilai-nilai agama 

apalagi karakter mulia kepada anaknya. 

Sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik. 

Pada dasarnya  sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan orang tua. Menurut 

Jejen Musfah, bahwa mutu pendidikan mencakup dua dimensi, yaitu 

intelektualitas dan sikap, nilai, termasuk perilaku karakter. Pengajaran karakter 

merupakan tugas utama guru dalam melakukan pembelajaran demi melahirkan 

manusia berkualitas baik atau mewujudkan moral truth. Maka dari itu, sebagai 

perpanjangan tangan dari tugas orangtua, guru bukan hanya bertanggung jawab 

                                                             

5
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 

756. 
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memberikan pengajaran, tapi juga memberi bimbingan kepada anak-anak didik 

mereka agar menjadi manusia yang baik dan  memiliki nilai-nilai karakter yang 

mulia, serta bisa memposisikan diri sebagai teladan yang baik dalam setiap 

ucapan dan perbuatan. Karena keberadaan guru merupakan cermin bagi peserta 

didik. Penanaman nilai-nilai agama dan karakter kepada siswa sangat penting, 

maka diperlukan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru untuk 

memantau perkembangan peserta didik tersebut.  

Semua yang terkandung di dalam al-Qur‟an menuntun manusia untuk 

berkarakter lurus, dan seluruh kandungan al-Qur‟an berisi petunjuk dari Allah 

swt. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M.Quraish Shihab, bahwa al-Qur‟an 

adalah petunjuk-Nya yang apabila dipelajari akan membantu kita menemukan 

nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi penyelesaian masalah hidup.
6
 al-

Qur‟an menginginkan agar dalam kehidupan manusia mempunyai tujuan hidup 

yang benar serta lurus yang dengannya sikap, perbuatan, juga interaksi-interaksi 

mereka menjadi benar pula. Maka dari itu, sebagai Muslim sudah seharusnya bagi 

kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah swt., yang terdapat di dalam al-

Qur‟an agar selamat di dunia maupun di akhirat. 

Berbicara tentang pendidikan karakter dalam perspektif al-Qur‟an, tentu 

tidak sedikit ayat atau surat yang menjelaskannya. Banyak ayat dalam al-Qur‟an 

yang mengandung pendidikan karakter, salah satunya adalah surat al- An‟ām ayat 

151 yang akan menjadi fokus pada skripsi ini.Ayat tersebut memiliki nilai 

karakteryang dianugerahkan Allah swt., kepada umat islam. Agar meninggalkan 

posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebobrokan moral dan 

perhambaan diri kepada selain Allah swt., menuju ketinggian derajat dan 

keluhuran budi pekerti. Pada hakikatnya, semua bagian dari agama Islam adalah 

                                                             

6
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2007), h. 17. 
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wasiat Allah swt., kepada manusia untuk diamalkan dalam kehidupan agar 

mendapat kemuliaan dari-Nya. 

Kerusakan moral yang terjadi di Indonesia terhitung sangat besar dan 

sangat jauh dari nilai-nilai agama Islam, yaitu al-Qur‟an dan Hadis, sehingga 

sangat mudah ditemukan penyimpangan di lapisan masyarakat. Secara tidak sadar 

perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang lumrah 

di kalangan masyarakat. Maraknya korupsi sebagai salah satu tanda kemerosotan 

moral menjadi bukti tidak/kurang terinternalisasinya nilai-nilai karakter di bangku 

sekolah, sehingga bahkan orang terpelajar pun melakukan perbuatan yang keji. 

Bisa kita lihat banyak orang cerdas yang perilakunya seperti orang bodoh; 

terisolasi dengan dunianya sendiri dan jauh dari agama, banyak orang yang takut 

dengan ancaman dari luar dirinya, terjadi mekanisasi kehidupan yang demikian 

jauh, fungsi manusia seperti robot, banyak yang tidak mengikuti aturan, kurang 

disiplin, kurang menghargai orang lain, serta kenakalan remaja lainnya yang 

deharmonisasi dengan nilai beragama dan berbudaya yang ada di masyarakat.
7
 

Jika dikaji secara mendalam, krisis karakterlah yang menyebabkan krisis moneter 

juga krisis ekonomi sehingga melahirkan banyak kerusakan. Banyak golongan 

yang  mengatakan persoalan bangsa tersebut akibat degradasi moral bangsa 

dengan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diberbagai bidang 

kehidupan.
8
 

Perundungan, pelecehan, dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah 

serta tawuran pelajar atau mahasiswa kian merajalela, menyebabkan terbunuhnya 

nyawa seseorang, kasus seperti ini adalah bukti hilangnya nurani anak bangsa. 

                                                             

7
Taufiqurrahman, dkk., Pendidikan Akhlak oleh Orangtua terhadap Anaknya (Studi 

Kasus Pola Keluarga Sakinah Teladan) di Kalimantan Selatan, Mu‟adalah Jurnal Studi Gender 

dan Anak, Vol. 1 No. 2, ([t.t.], [t.p.], 2013), h. 58. 

8
Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur‟ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam, Cet II (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 25. 
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Banyaknya remaja yang melawan pada orang tua dan guru, serta maraknya 

pergaulan bebas yang menjerumus ke seks bebas bahkan kasus pemerkosaan dan 

pembunuhan yang pelakunya masih berusia remaja. 

Kesulitan ekonomi menjadikan orang mudah dan tak berpikir panjang 

unuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya  

dengan merampok bahkan setelah itu korban diperkosa hingga tewas.
9
 Kasus 

tersebut menjadi bukti kurang bahkan hilangnya iman dan takwa kepada Allah 

swt., mendahulukan kekuasaan-Nya dengan cara mengakhiri hidup orang lain 

yang mana hal itu merupakan hak Allah swt. Hal ini juga menjadi indikator 

kurangnya kesadaran bahwa segala sesuatu telah diatur dan Allah swt., telah 

menjamin rezeki setiap manusia, selama manusia mau berusaha untuk mencarinya 

dengan cara yang benar. 

Pendidikan karkater Islami harus bisa mengolah pengalaman peserta didik 

ketika melihat maraknya kerusakan moral yang terjadi, padahal dalam QS al-

An‟am ayat 151 ditekankan adanya keharusan manusia untuk menjauhi dan 

meninggalkan kejahatan moral, baik terhadap Allah swt., maupun sesama ciptaan-

Nya. Dalam agama Islam, landasan normatif karakter manusia yang membentuk 

prinsip dan pandangan hidup setiap Muslim adalah al-Qur‟an dan Hadis.
10

 Maka 

dari itu, sudah sepantasnya dan seharusnya manusia menjadikan al-Qur‟an dan 

Hadis sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.  

Penulis memilih QS al-An‟ām ayat 151 karena dalam kandungan QS al-

An‟am ayat 151 ini memiliki makna tentang pendidikan karakter, yang sangat 

menarik dan perlu dipelajari secara mendalam, serta ayat ini memiliki keterkaitan 

                                                             

9
Ren, „‟3 Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Diringkus, Motifnya Terungkap, Oh 

Ternyata‟‟, M.jpnn.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2021. 

10
Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-

Husna, 1985), h. 98.  
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dengan penyimpangan-penyimpangan yang banyak  terjadi di tengah masyarakat. 

Setelah mengkaji pentingnya memiliki karakter terpuji dan menjauhi sifat tercela 

dalam al-Qur‟an Surah al-An‟am Ayat 151, maka diharapkan sebagai pendidik 

untuk dapat menjadikan al-Qur‟an sebagai rujukan serta pedoman dalam rangka 

pembentukan dan pembinaan karakter peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, menarik 

perhatian penulis untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 151” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut 

1. Bagaimana materi pendidikan karakter dalam Surah al-An‟am ayat 151? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Surah 

al- An‟ām Ayat151? 

3. Bagaimana konsep implementasi nilai-nilai pendidikan karakter Surah al- 

An‟ām Ayat 151 dalam pembelajaran PAI? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari  kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari  judul  skripsi 

„‟Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur‟an Surah Al-An‟am Ayat 151‟‟ 

agar pembahasan kedepannya bisa terarah dan bisa diambil suatu pengertian yang 

lebih jelas.  

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Nilai  

Nilai adalah kualitas yang membangkitkan respon penghargaan, sehingga 
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nilai menjadi dasar pertimbangan ketika memilih; menentukan sikap dan juga 

mengambil keputusan. Nilai dijadikan sebagai apresiasi manusia dalam 

menetapkan suatu hal. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, 

mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan 

standar perilaku.
11

 Dengan adanya nilai maka seseorang dapat menentukan 

bagaimana ia harus bertingkah laku agar tidak menyimpang dari norma yang ada, 

karena di dalam nilai terdapat norma-norma yang dijadikan suatu batasan tingkah 

laku seseorang.   

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada seseorang atau peserta didik yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. 

3. Al-Qur’an Surah Al-An’am  

Al-Qur‟an surah al-An‟am adalah surah yang ke-enam dan berjumlah 165 

ayat.  Surah ini merupakan surah makiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum 

Rasulullah saw., berhijrah ke Madinah. Penulis memilih al-Qur‟an surah al-

An‟am ayat 151 karena ayat ini memiliki relevansi dengan permasalahan sosial 

yang banyak terjadi di zaman sekarang. Disebut al-An‟am (hewan ternak)  karena 

di dalamnya disebut kata An‟am dalam hubungannya dengan adat-istiadat kaum 

musyrikin yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan mereka melalui hewan 

ternak tersebut.  

                                                             

11
Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 114. 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151. Adapun di antaranya ialah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dengan judul „‟Konsep 

Pendidikan dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19.‟‟ Peneltian ini 

adalah penelitian studi kepustakaan dengan objek utama adalah al-Qur‟an 

Surah al-An‟am ayat 12-19 dengan inti pembahasannya adalah konsep 

pendidikan. Adapun hasil penelitiannya yaitu Hakikat pendidikan Islam 

adalah untuk mengabdi kepada Allah swt., Semata. Akan tetapi tujuan 

pengabdian ini sulit untuk diwujudkan karena masih sangat umum. Maka 

dari  itu, para ahli mencoba menentukan tujuan-tujuan pendidikan islam 

dari tujuan yang bersifat umum hingga pada tujuan yang bersifat khusus 

dan nilai pendidikan yang terdapat dalam al-Qur‟an surah Luqman ayat 

12-19 adalah nilai pendidikan akidah, pendidikan syariah, dan pendidikan 

akhlak.
12

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firly Maulana Sani  dengan judul „‟Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 161-

167.‟‟ Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan. Adapun hasil 

penelitiannya adalah  nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

QS al-Baqarah ayat 261-267, adalah: Religius, peduli sosial, dan 

bersahabat.
13

 

                                                             

12
Mohammad Iqbal, „‟Konsep Pendidikan Dalam  Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-

19‟‟, Tesis (Makassar: Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, UIN Alauddin, 2019). 

13
Firly Maulana Sani, „‟Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur‟an Surah Al-

Baqarah Ayat 261-267‟‟, Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan UIN Walisongo 

Semarang 2016). 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Himawati dengan judul „‟Konsep 

Pendidikan Karakter dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 12-19 (Telaah 

Atas  Kitab Tafsir Al-Misbah).‟‟ Penelitian ini adalah penelitian studi 

kepustakaan. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa konsep pendidikan 

karakter di dalam al-Qur‟an surat luqman ayat 12-19 menurut kitab tafsir 

Al-Misbah secara garis besar meliputi pendidikan Tauhid/Ketuhanan, 

pendidikan Ibadah, Dakwah dan pendidikan akhlak/karakter. Dan secara 

khusus meliputi pendidikan Ketuhanan/Larangan mempersekutukan Allah, 

berbakti kepada orang tua, bersyukur, kejujuran, pendidikan ibadah, amar 

ma‟ruf nahi munkar (dakwah), sabar, dan pendidikan akhlak/karakter.
14

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Nurmala Dewi dengan judul 

„‟Pendidikan Karakter dalam Perspektif Hadis.‟‟ Penelitian ini adalah 

penelitian studi kepustakaan. Adapun hasil penelitiannya adalah  bahwa 

pendidikan karakter dalam perspektif hadis a dalah religius, kejujuran, 

toleransi, kerja keras, mandiri, demokrasi, bersahabat, peduli lingkungan, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan sopan santun.
15

 

5.  Jurnal yang ditulis oleh M. N. Zainal Abidin dengan judul „‟Pendidikan 

Karakter Menurut Islam dalam Perspektif Imam Al-Ghazali.‟‟ Penelitian 

ini adalah penelitian studi kepustakaan. Adapun kesimpulan dari 

tulisannya  adalah bahwa melatih  karakter seseorang anak mempunyai 

nilai yang tinggi, anak merupakan amanat Allah, pada orang tua, hati, dan 

jiwa anak laksana cahaya permata masih suci belum diwarnai. Seyogyanya 

orang tua membiasakan anak untuk tidak meludah di sembarang tempat, 

                                                             

14
Ninik Himawati, „‟Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 

12-19 (Telaah Atas Kitab Tafsir Al-Misbah)‟‟, Skripsi (Salatiga: Fakultas Tarbiyyah dan keguruan 

IAIN Salatiga, 2016). 

15
Rahmi Nurmala Dewi, „‟Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Hadis‟‟, Skripsi 

(Banten: Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018). 
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menaikkan kaki yang satu di atas kaki yang lain, dan masih banyak lagi.
16

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian adalah eksplorasi deskriptif, yaitu penjelajahan pada surah 

al-An‟am ayat 151 beserta tafsirnya untuk kemudian dikeluarkan nilai pendidikan 

karakter yang terdapat di dalamnya. Literatur yang menjadi sumber data meliputi 

buku yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan karakter dan buku-buku 

tafsir berkaitan dengan surah al-An‟am ayat 151. Dari literatur tersebut bisa 

ditemukan pendapat-pendapat yang digunakan untuk menganalisis serta 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan jenis data, 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Ciri-ciri  penelitian kualitatif yaitu 

lebih bersifat deskriktif, data yang terkumpul membentuk kata-kata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka,  lebih memfokuskan pada proses 

daripada produk dan lebih memfokuskan makna (data dibalik yang teramati).
17

 

Adapun waktu penelitian yaitu penelitian mulai dilakukan pada bulan juni 

hingga bulan Oktober tahun 2021.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah metode yang 

menjelaskan presfektif yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian atau 

pengumpulan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.
18

 

                                                             

16
M. N. Zainal Abidin, „‟Pendidikan Karakter Menurut Islam Dalam Perspektif Imam Al-

Ghazali‟‟ MPI IAIN Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293, Vol. 1 No.1 Juni 2019  (diakses  

12  Juli 2021).  

17
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006), h.15. M. 

18
Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: 

Skripsi, Tesis dan Desertasi (Makassar: UIN Alauddin 2008), h.11-12  
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Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan religius educatif, yaitu 

pendekatan dengan menggunakan sudut pandang pendidikan agama dalam 

mendeskripsikan dan menganalisis data.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan metode studi 

kepustakaan dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu  yang berkaitan 

langsung dengan pokok permasalahan dimulai dengan mengumpulkan 

kepustakaan. Pertama-tama dicari segala buku yang ada mengenai ayat dan topik 

yang bersangkutan kemudian dianalisis dan dideskripsikan ke dalam penelitian 

atau karya tulis ilmiah ini. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

A. Sumber Data Primer 

Adapun sumber data primer yaitu sumber data utama yang berkaitan 

langsung dengan penelitian yaitu al-Qur‟an surah al-An‟am  ayat 151 beserta 

tafsirnya, sebagai sumber utama berupa kitab-kitab terjemah tafsir al-Qur‟an. 

B. Sumber Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data 

primer. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku pendidikan karakter, 

jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul skripsiini.
19
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, 

h. 19. M.  
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4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode  analisis kualitatif.
20

 

Disini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dalam menguraikan makna 

yang terkandung dalam sumber-sumber data, setelah itu dari hasil interpretasi 

tersebut dilakukan pengkajian guna menjawab dari rumusan masalah yang telah 

dipaparkan oleh penulis. 

F. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pokok masalah yang 

telah dirumuskan di depan. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk 

memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hakikat pendidikan karakter. 2) 

untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam al-Qur‟an 

surah al-An‟am ayat 151. 3) untuk mengetahui konsep implementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam surah al-An‟am ayat 151 dalam pembelajaran PAI. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memperluas wawasan utamanya  terkait bidang pendidikan karakter dalam 

islam. 

b. Menjadi modal awal dan acuan penulis dalam melaksanakan pendidikan ideal 

c. Menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-kajian yang bernuansa 

keislaman baik yang ditulis oleh para ulama klasik maupun yang 

dikembangkan oleh para sarjana modern.  

d. Dapat dugunakan sebagai bahan bacaan atau referensi dalam keperluan 

                                                             

20
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, 

h. 19. M. 
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penelitian 

e. Dapat dijadikan bahan ajar pendidikan islam di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Nilai  Pendidikan Karakter 

Sebelum penulis menguraikan pengertian nilai pendidikan karakter, 

terlebih dahulu penulis menguraikannya dan menjelaskan pengertian nilai, 

kemudian  pendidikan kemudian pengertian karakter, dan selanjutnya pengertian 

nilai pendidikan karakter yang merupakan penggabungan dari kata nilai, 

pendidikan, dan karakter. 

1. Nilai  

Kata nilai menurut KBBI adalah harga, harga uang, angka kepandaian; 

biji; potensi; banyak sedikitnya isi; kadar, mutu; sifat- sifat (hal-hal) yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai 

dengan hakikatnya.
1
 Secara sederhana, nilai bisa dimaknai sebagai sesuatu yang 

penting, berharga, yang seharusnya, yang semestinya, yang bermakna, dan 

seterusnya.
2
 Artinya, sesuatu disebut  memiliki nilai ketika sesuatu itu berharga, 

mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan dan keindahan. Sehingga nilai 

seringkali dipahami sebagai hal-hal yang dianggap indah, baik, benar dan pantas. 

Sebaliknya hal-hal yang buruk, tidak indah, salah dan tidak pantas dianggap tidak 

bernilai. Jika kita melihat perbuatan seseorang, maka kita bisa menunjukkan nilai 

baik atau nilai buruk dari perbuatan seseorang tersebut. Nilai melekat dalam 

semua tindakan dan perbuatan manusia dalam berbagai bidang kehidupannya dan 

menjadi dasar acuan bagi hidup manusia. 

                                                             
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II: 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 783. 

2
Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Alternatif Wajah-wajah Pendidikan), (Cet. I:  Bandung: 

Penerbit Nuansa Cendekia, 2015), h. 16.  
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Menurut Khoiron Rosyadi, bahwa nilai adalah ukuran untuk menghukum 

atau memilih tindakan dan tujuan tertentu.
3
 Dengan adanya nilai, seseorang dapat 

menentukan bagaimana ia harus bertingkah laku agar tingkah lakunya tidak 

menyimpang dari norma yang ada di masyarakat, karena di dalam nilai terdapat 

norma-norma yang dijadikan suatu batasan tingkah laku seseorang. Nilai berarti 

sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Maksudnya 

kualitas kepribadian yang memang membangkitkan respon penghargaan. Nilai itu 

praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia serta melembaga secara 

obyektif di dalam masyarakat. 

Dari definisi di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa nilai adalah 

kualitas tingkah laku yang mendatangkan respon penghargaan yang melekat di 

masyarakat sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih, menentukan serta  

mengambil tindakan atau perbuatan. 

a. Macam-Macam Nilai 

Pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai 

Ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. 

1) Nilai Ilahiyah, penanaman nilai-nilai Ilaihiyah sebagai pedoman pertama 

hidup ini dimulai dengam pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama 

berupa ibadah-ibadah disertai dengan penghayatan sedalam-dalamnya. 

Dalam Bahasa al-Qur‟an, dimensi hidup Ilahiyah ini disebut juga jiwa 

Rabbaniyah. Di antara nilai-nilai itu yang sangat mendasar yaitu: tauhid, 

iman, Islam, ihsan, taqwa, ikhlas, tawakal, syukur dan sabar. 

2) Nilai Insaniyah, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari segi 

kognitifnya saja, lebih dari itu ialah seberapa jauh tertanam nilai-nilai 

kemanusiaan yang mewujud nyata dalam tingkah laku sehari-hari yang 

                                                             

3
Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 114. 
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akan melahirkan akhlaqul karimah. Diantara nilai-nilai insaniyah yang 

dapat kita tanamkan pada anak didik antara lain: shilaturahmi, al-

ukhuwah, al-musawah, al-„adalah, husnudzan, tawadhu, al-wafa, insyirah, 

amanah, iffah, dll.
4
 

2. Pendidikan 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “didik” yang berarti “proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
5
 Yang berarti, 

pendidikan dalam pengertian yang digunakan di sini adalah sebuah proses atau 

sebuah aktifitas yang langsung menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam 

perilaku manusia. Sedangkan secara terminologi, menurut M. Ngalim Purwanto 

mendefinisikan pendidikan sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

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

kedewasaan.
6
 Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh orang dewasa/pendidik untuk menjadikan anak-anak/peserta 

didik menjadi lebih matang dalam perilaku dan pola pikir sehingga mampu 

menghadapi dunia luar dan kemajuan zaman.  

Terminologi pendidikan dalam pandangan islam pada umumnya 

berpatokan pada istilah al-tarbiyyah, al-ta‟allim, dan al-ta‟addib. Dari ketiga 

istilah tersebut, istilah yang umum digunakan dalam praktek pendidikan islam 

asalah istilah al-tarbiyah. Adapaun penjelasan ketiga istilah tersebut yaitu: 

                                                             

4
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 92-97. 

5
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesi, Edisi Kelima 

(Jakarta :Balai Pustaka, 2018),h. 783. 

6
Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, (Cet. XIV, Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2007), , h.11. 
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a. Al-Tarbiyyah  

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

makna „‟tumbuh‟‟, „‟berkembang‟‟ dan menjadi besar atau dewasa. Artinya, 

pendidikan adalah usaha untuk menumbuhdewasakan peserta didik baik secara 

fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Tarbiyyah juga dapat diartikan dengan proses 

perpindahan ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik.
7
 

Allah swt berfirman dalam Qs al-Isra‟/17: 24. 

 (٤٤)وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا رَبّـَيَانِ صَغِيراً 
Terjemahnya: 

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

8
 

Berdasarkan ayat di atas, lafadz tarbiyyah dalam al-Qur‟an dimaknai 

dengan proses pendidikan. Namun, makna pendidikan dalam al-Qur‟an tidak 

hanya pada  kognitif berupa pengetahuan tapi juga pada nilai religius.   

b. Al-Ta‟lim  

Al-Ta‟lim merupakan kata benda buatan (masdhar) yang berasal dari akar 

kata „allama. Istilah tarbiyyah diartikan dengan pendidikan sedangkan ta‟lim 

diartikan dengan pengajaran.
9
 Pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan, 

yakni pendidikan memiliki makna transfer pengetahuan dan nilai, sedangkan 

pengajaran hanya transfer pengetahuan saja. Sebagaimana firman Allah swt., 

dalam QS. al-„Alaq/96: 4. 

 (٤) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ 

 
                                                             

7
Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam: Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan 

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

8
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemah, h. 285. 

9
Abudin Nata, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta, Prenada Media 

(Kencana), 2006),  h. 12.  
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Terjemahnya:  

Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam
10

 

Berdasarkan ayat di atas, kata ta‟allim/‟allama dalam al-Qur‟an diartikan 

sebagai proses pengajaran, yaitu proses pemberian informasi oleh pendidik 

kepada peserta didik.  

c. Al-Ta‟adib 

Istilah ta‟adib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta‟adiban yang 

memiliki makna membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopam, santun, 

dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan asal 

kata dari ta‟adib disebut juga muaddib  yang berarti anak yang sedang dalam 

proses tumbuh dan berkembang.
11

 

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12
 

Pendidikan sebagai tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak 

agar di masa depan mereka menjadi insan dan anggota masyarakat yang dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
13

 Pendidikan 

dipandang sebagai difusi, sikap, informasi, dan keterampilan belajar yang 

diperoleh dari keikutsertaan sederhana dalam program-program yang berbasis 

masyarakat, menjalankan sebuah komponen fundamental dalam usaha perubahan 

                                                             

10
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemah, h. 598. 

11
Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta, PT. Bina Ilmu, 2004), h. 4-5.  

12
Departemen  Pendidikan Nasional RI,  Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 

tentang Pendidikan Nasional (Jakarta, Departemen  Pendidikan  Nasional RI,  2003), h. 3. 

13
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara 

Terpadu di Lingkung an Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Al-

Ruzz Media, 2016), h. 27.  
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sosial mikro. Pendidikan diarahkan secara eksternal dimana individu belajar untuk 

fungsi kognitif, efektif, psikomotorik dalam lingkungan mereka, yang seharusnya 

dipandang sebagai pelengkap dari pada pengganti atas apa yang mereka telah 

ketahui dari pengalaman hidupnya sendiri.
14

 

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pendidikan adalah segala proses usaha sadar dalam mendewasakan 

manusia melalui pembinaan, pemberian ilmu, serta pembiasaan baik dari segi 

psikomotorik, afektif, dan kognitif, agar manusia tersebut bisa menjalankan tugas, 

fungsi, dan perannya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan norma yang 

berlaku.  

3. Karakter  

Karakter berasal dari bahasa Yunani character yang berasal dari diksi 

“charassein” yang berarti (to inscribe / to engrave) memahat atau mengukir , 

seperti orang yang melukis kertas, memahat batu. Berakar dari pengertian yang 

seperti itu, character kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan 

karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang 

bersifat individual, keadaan moral seseorang.
15

 Sedangkan dalam bahasa Latin 

karakter bermakna membedakan tanda.
16

 Karakter secara kebahasaan ialah sifat- 

sifat kejiwaan, budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat 

atau watak.
17

 Dalam ilmu psikologi, character dapat diartikan sebagai  gabungan 

segala sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan orang lainnya.  

                                                             

14
Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Al-

Ruzz, 2016), h. 34. 

15
Drs. Daryanto dan Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Bandung: Gava Media, 2020), h. 63-64.  

16
Sri Narwanti, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 1. 

17
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kelima (Jakarta :Balai Pustaka, 2018), h. 444. 
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Secara psikologis karakter juga bisa dipandang sebagai kesatuan seluruh 

ciri/sifat yang menampakkan hakikat seseorang.
18

 Selain character, kata lain yang 

berarti tingkah laku adalah attitude. Karakter merupakan kumpulan tingkah laku 

baik dari seorang anak manusia yang merupakan wujud kesadaran dalam 

mejalankan fungsi, tugas, dan perannya mengemban amanah serta tanggung 

jawab di lingkungan sekitarnya. sementara, Winnie memahami bahwa istilah 

karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan 

bagaimana seseorang bertingkah laku. Ketika seseorang berperilaku dusta, kejam, 

atau tamak maka tentu orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. 

Sebaliknya, jika seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentu orang tersebut 

memanifestasikan karakter mulia.
19

 

Berdasarkan definisi karakter yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

bisa menyimpulkan bahwa karakter adalah sifat kejiwaan atau budi pekerti yang 

dimiliki oleh seorang individu hasil bentukan dari pembiasaan, atau hasil ukiran 

dari kebiasaan. Berbeda dengan watak, dalam KBBI watak adalah sifat batin 

manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; 

tabiat.
20

 Menurut Kerchensteiner watak adalah keadaan jiwa yang tetap, tempat 

semua perbuatan, kemauan yang ditetapkan/ditentukan oleh prinsip-prinsip yang 

ada dalam alam kejiwaan. Sedangkan menurut sumardi watak adalah 

kesuluruhan/totalitas kemungikan-kemungkinan bereaksi secara emosional dan 

volisional seseorang terbentuk selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam 

(dasar, keturunan, dan faktor-faktor endogen) dan unsur-unsur dari luar 

                                                             

18
Sri Narwanti, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 2. 

19
Fatchul mu‟in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik: Urgensi 

Pendidikan progresif Guru dan Orang tua, )Yogyakarta: Al-Ruuz Media, 2011), h. 160. 

20
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kelima (Jakarta :Balai Pustaka, 2018). 
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(pendidikan dan pengalaman, serta faktor-faktor eksogen).
21

 sehingga bisa penulis 

simpulkan bahwa watak adalah sifat bawaan dari lahir pada setiap orang yang 

memang susah dihilangkan dari individu karena watak tersebut merupakan 

bawaan dari lahir namun bisa ditutupi/diperbaiki dengan adanya pembentukan 

karakter.  

Sebagai contoh, Singa berwatak buas sejak lahir namun bisa menjadi jinak 

dengan adanya pembiasaan oleh pawangnya. Ketika singa ini sudah berhasil 

menjadi jinak, singa ini suatu waktu bisa kembali pada watak asli, misalnya ketika 

dalam keadaan lapar sekali karena telah berhari-hari tidak diberi makan oleh 

pawangnya, singa ini bisa saja memangsa pawangnya sendiri, karena memang 

watak buas ini telah dia bawa sejak lahir. Dari contoh yang telah diuraikan 

penulis, kita bisa melihat bahwa buas adalah watak, sedangkan jinak adalah 

karakter. 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi insan kamil. 

B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai 

standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik 

                                                             

21
Tya, “Pengertian Amanat, Nilai, dan Watak Menurut Para Ahli”, 

https://id.scribd.com/document/433903733/Pengertian-Amanat-Nilai-dan-Watak-Menurut-Para-

Ahli (01 Januari 2022) 
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mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter atau 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
22

 Pada intinya 

pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong,  kompetitif, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuandan teknologi yang semuanya 

dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila.
23

 

Dalam pendidikan terkandung tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Hal ini 

mendorong untuk perlu mengetahui tujuan-tujuan pendidikan secara jelas. 

Tujuan-tujuan pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diinginkan pada tiga 

bidang-bidang asasi yang tersebut, yaitu: 

1. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu yang 

mengarah pada perubahan tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya, 

serta persiapan mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. 

2. Tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu yang 

mengarah pada perubahan tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya, 

serta persiapan mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. 

3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran 

sebagai ilmu, seni, profesi dan sebagai sebuah aktivitas di antara aktivitas- 

aktivitas yang ada pada masyarakat.
24

 

Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad saw., dalam ajaran Islam 

juga memberi penegasan bahwa tujuan utama dalam mendidik manusia adalah 

                                                             

22
Daryanto Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 45. 

23
Daryanto Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, h. 47 

24
Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, terjemah Falsafah Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 399 
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untuk mengusahakan pembentukan karakter yang baik (good character). Ribuan 

tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah yang 

sama, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan 

Barat yang mendunia seperti Broocks, Klipatrick, Lickona, dan Goble seakan 

menggemakan kembali gaung yang disuarakan oleh Nabi Muhammad Saw., 

bahwa moral/karakter merupakan tujuan yang tidak terhindarkan dari dunia 

pendidikan, sama dengan Marthin Luther King menyetujui pemikiran tersebut 

dengan mengatakan, “Intelligence plus character, that is the true aim of 

education”. Kecerdasan disertai denga karakter, itulah tujuan yang benar dari 

pendidikan.
25

 

Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam didasarkan pada sistem nilai 

agungyang berdasarkan  pada al-Qur‟an dan hadis. Nilai-nilai ini berbentuk 

keyakinan kepada Allah swt., serta kepatuhan dan penyerahan diri kepada segala 

perintah-Nya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. Jika tujuan ini dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka ranah pendidikan dalam Islam akan 

melahirkan ulil albab, yaitu manusia yang bukan hanya memiliki ilmu dan 

pengetahuan yang tinggi, tapi juga selalu melakukan dzikir dan tafakur atas 

keagungan Allah swt. Bagi ulil albab, fitrah tauhid menjadi bagian dari 

intelektualitasnya, sehingga keintelektualan mereka memiliki karakter yang baik. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya berpijak 

pada landasan ideologis Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang 

menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama, yang 

menandakan bahwa sila ketuhanan ini harus melandasi dan menjiwai seluruh sila-

sila lainnya. Ini berarti bahwa seluruh gerak kehidupan bangsa Indonesia, dan 

seluruh aspek kegiatan dalam segala bidangnya harus dilandasi oleh nilai-nilai 
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ketauhidan.  

Pendidikan karakter berfungsi : 

1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur 

3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan 

dunia.
26

 

Jadi tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter adalah menciptakan 

pribadi  yang berbudi pekerti luhur sebagai makhluk yang ber-Tuhan, makhluk 

individu, makhluk sosial dan bermoral, Yang mana jika dalam agama Islam, 

kembali pada tujuan Allah swt., menciptakan manusia untuk beribadah kepada 

Allah Swt., dengan mengikuti segala aturan, panduan hidup dan tata cara yang ada 

dalam al-Qur‟an serta diiringi ajaran yang telah Rasulullah saw., ajarkan. 

C. Dalil-dalil Tentang Pendidikan Karakter 

1. QS Al-Ahzab/  :21 

                                     
(٤٢) 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah saw itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah swt., dan 
(kedatangan) hari kiamatdan dia banyak menyebut nama Allah.

27
 

2. QS Al-Baqarah/2 : 83 
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      (٣٨) 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 
janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada 
ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 
ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan 
tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 
sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

28
 

3. QS Al-Isra/ : 23 

                                     

                          (٤٨) 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia.

29
 

4. QS Al-Nahl/ : 97 

                               

             (٧٩) 

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun  
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah  
mereka kerjakan.

30
 

D. Strategi Pendidikan Karakter 

Melalui  pendidikan karakter agar terbentuk akhlak mulia dalam diri setiap 
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siswa ada tiga tahapan strategi yang harus dilalui, diantaranya : 

1. Moral Knowing/ Learning to know 

Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter. 

Dalam tahapan ini tujuan diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang 

nilai-nilai. Peserta didik harus mampu: a) membedakan nilai-nilai karakter mulia 

dan karakter tercela serta nilai-nilai universal; b) memahami secara logis dan 

rasional pentingnya karakter mulia dan bahaya karakter tercela dalam kehidupan; 

c) mengenal sosok Nabi Muhammad saw., Sebagai figur teladan karakter mulia 

melalui hadis-hadis dan sunahnya. 

2. Moral Loving/ Moral Feeling 

Belajar mencintai dengan melayani orang lain dan dengan mencintai tanpa 

syarat. Tahapan ini ditujukan agar tumbuh kesadaran akan rasa butuh terhadap 

karakter yang lurus. Pada tahapan ini yang menjadi sasaran pendidik bukan lagi 

akal, rasio dan logika melainkan emosional peserta didk, jiwa/hati peserta didik. 

Pendidik menyentuh emosi peserta didik sehingga tumbuh kesadaran, keinginan 

dan kebutuhan sehingga peserta didik mampu berkata kepada dirinya sendiri, 

“Iya, saya harus seperti itu…” atau “Saya perlu mempraktikan kerakter ini…”. 

Untuk mencapai tahapan ini guru bisa memasukinya dengan kisah-kisah yang 

menyentuh hati dan memberi contoh. Melalui tahapan ini pun siswa diharapkan 

mampu menilai dirinya sendiri (muasabah), semakin tahu kekurangan-

kekurangannya. 

3. Moral Doing/ Learning to do 

Inilah puncak keberhasilan pelajaran karakter, peserta didik mempraktikan 

nilai-nilai karakter mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Peserta didik menjadi 
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sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, dan seterusnya. Selama perubahan 

karakter belum terlihat dalam perilaku anak walaupun sedikit, selama itu pula kita 

memiliki setumpuk pertanyaan yang harus selalu dicari jawabannya. Contoh atau 

teladan adalah guru yang paling baik dalam menanamkan nilai. Siapa kita dan apa 

yang kita berikan. Tindakan selanjutnya adalah pembiasaan dan pemotivasian.
31

 

Pusat pengkajian pedagogik UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 

mengembangkan teori dan praktik pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik 

yang mengarah pada pendidikan karakter. Dengan dua bentuk pembelajaran ini 

dapat dibedakan apakah suatu pembelajaran dikategorikan sebagai pendidikan 

karakter atau pengajaran semata. Dua bentuk yang dimaksud adalah Pembelajaran 

Substantif dan Pembelajaran Reflektif. Harus diakui bahwa pendidikan karakter 

bukan semata-mata tugas dari guru agama, PKn, atau guru BP semata, tetapi 

tanggung jawab semua guru, bahkan kepala sekolah, semua warga sekolah, orang 

tua, serta masyarakat. 

Pertama, pembelajaran substantif. Pembelajaran substantif adalah 

pembelajaran yang substansi materinya terkait langsung dengan suatu nilai. 

Seperti pada mata pelajaran agama dan PKn. Proses pembelajaran substantif 

dilakukan dengan mengkaji suatu nilai yang dibahas, mengkaitkannya dengan 

kemaslahatan (untuk kebaikan) kehidupan anak dan kehidupan manusia, baik di 

dunia (saat ini) maupun di akhirat (setelah meninggal). 

Kedua, pembelajaran reflektif. Pembelajaran reflektif adalah pendidikan 

karakter yang terintegrasi/melekat pada semua mata pelajaran/bidang studi di 

semua jenjang dan jenis pendidikan. Proses pembelajaran dilakukan oleh semua 

guru mata pelajaran/bidang studi, seperti guru Matematika, IPS, IPA, Bahasa 

Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Proses pembelajaran reflektif dilakukan 
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melalui pengaitan lainnya. Proses pembelajaran reflektif dilakukan melalui 

pengaitan materi–materi yang dibahas dalam pembelajaran dengan makna di 

belakang materi tersebut. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran guru 

menjawab pertanyaan mengapa suatu materi itu ada dan dibuthkan dalam 

kehidupan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi dalam 

pendidikan karakter yang pertama adalah dengan memberikan pengetahuan 

tentang nilai-nilai moral atau karaker, kemudian penanaman rasa cinta dengan 

menyentuh emosional peserta didik. Tahapan ini dimaksudkan untuk 

menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai karakter. Dan tahap 

yang terakhir yaitu mempraktikan nilai-nilai karakter itu dalam perilakunya 

sehari-hari. 

E. Faktor-faktor Terbentuknya Karakter 

Pembentukan karakter adalah bagian yang tak terpisahkan dari orientasi 

pendidikan Islam. Pendidikan Islam meyakini bahwa pada dasarnya setiap peserta 

didik memiliki bibit potensi kebenaran dan kebaikan, dan proses pendidikan 

merupakan fasilitas agar peserta didik tersebut menyadari dan menemukan potensi 

tersebut dalam dirinya lalu mengembangkannya.
32

 Berikut prinsip-prinsip penting 

dalam pendidikan yang tujuan utamanya adalah membangun karakter peserta 

didik. 

Pertama, manusia adalah makhluk yang dipengaruhi oleh dua aspek, yakni 

kebenaran yang ada di dalam dirinya dan dorongan atau kondisi eksternal yang 

mempengaruhi kesadarannya. 

Kedua, konsep pendidikan dalam rangka membangun karakter peserta 
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didik sangat menekankan pentingnya kesatuan antara keyakinan, perkataan dan 

tindakan. Hal ini paralel dengan keyakinan dalam Islam yang menganut kesatuan 

roh,  jiwa dan badan. Prinsip ini sekaligus memperlihatkan pentingnya konsistensi 

dalam perilaku manusia dalam tindak kehidupan sehari-hari. 

Ketiga, pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi 

peserta didik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif dalam dirinya. 

Aktualisasi dari kesadaran ini dalam pendidikan adalah merawat dan memupuk 

kapasitas ini sehingga memungkinkan karakter positif ini memiliki daya tahan dan 

daya saing dalam perjuangan hidup tanpa tergeser oleh godaan-godaan sementara 

yang hilir mudik dari pengaruh-pengaruh informasi dan budaya asing. 

Keempat, pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi 

manusia ulul albab yang tidak hanya memiliki kesadaran diri tetapi juga 

kesadaran untuk terus mengembangkan diri, memperhatikan masalah 

lingkungannya, dan mempernbaiki kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan 

karakter yang dimiliki. 

Kelima, karakter seseorang ditentukan oleh apa yang dilakukannya 

berdasarkan pilihan bebasnya.
33

 

Setiap karakter dapat berubah. Apa pun yang bisa berubah itu tidak alami. 

Dengan demikian, tidak ada karakter yang alami. Kedua premis itu betul dan 

konklusi silogismenya pun dapat diterima. Sementara pembenaran premis 

pertama, yaitu bahwa setiap karakter punya kemungkinan untuk diubah, sudah 

diuraikan. Jelaslah dari observasi aktual di mana bukti yang didapatkan perlu 

adanya pendidikan, kemanfaatan pendidikan, dan pengaruh pendidikan pada 

remaja dan anak-anak serta pengaruh dari syariat agama yang benar yang 

merupakan petunjuk Allah swt., kepada para makhluk- Nya. 
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 Pembenaran premis kedua, yaitu bahwa segala yang dapat berubah itu 

tidak mungkin alami, juga sudah jelas. Oleh karena itu, tidak pernah diupayakan 

untuk mengubah sesuatu yang alami. Misalnya, tidak ada orang mengubah supaya 

gerak batu jatuh ke atas sehingga gerak alamiah berubah. Andaikata ada orang 

yang mau berbuat demikian, dapat dipastikan bahwa ia tidak akan berhasil 

mengubah hal-hal yang alami itu.
34

 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena 

pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari 

pengalaman hidupnya merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian 

membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir 

yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras 

dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan 

kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip- 

prinsip hukum universal, maka perilakunya membawa kerusakandan 

menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian 

serius.
35

 Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem 

kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, 

kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. 

Gen adalah salah satu faktor penbentuk karakter. Jika karakter murni 

seratus persen turunan dari orangtua, maka tentulah karakter tidak bisa dibentuk, 

namun pada kenyataannya gen hanya salah satu faktor terbentuknya gen sehingga 

kita yakini bahwa karakter bisa dibentuk. Dan orangtualah yang memiliki andil 
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besar dalam membentuk karakter anaknya. Orangtua di sini adalah yang 

mempunyai hubungan genetis yaitu orangtua kandung, atau orangtua dalam arti 

yang lebih luas yaitu orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan 

memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak.
36

 

Berdasarkan uraian di atas penulis  menyimpulkan bahwa faktor yang 

paling penting berdampak pada karakter seseorang di samping pikiran dan gen 

terdapat faktor lain, yaitu makanan, teman, orangtua, dan pikiran yang merupakan 

faktor terkuat dalam mewarnai karakter seseorang. 
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BAB III 

ANALISIS SURAH AL-AN’AM AYAT 151 

A. Teks dan Terjemah Surah Al-An’am Ayat 151 

Firman Allah swt, QS Al-An‟am/: 151: 

قْتـُلُوا أَوْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نََْنُ قُلْ تَـعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بوِِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلََّ ت ـَ

وَلََّ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّوُ إِلََّّ باِلَْْقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ  نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاىُمْ وَلََّ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْهَا وَمَا بَطَنَ 

 (٢٥٢)بوِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

Terjemahnya: 
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi 
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).

1
 

B. Azbab Al-nuzul Al-Qur’an Surah Al-An’am  

Surat al-An‟am adalah surat Makkiyah. Secara redaksional, penamaan itu 

tampaknya disebabkan kata "al-An‟am" ditemukan dalam surat ini sebanyak enam 

kali. Nama ini adalah satu-satunya nama untuknya yang dikenal sejak masa Rasu 

saw. Menurut beberapa riwayat, bahwa keseluruhan ayatnya turun sekaligus. 

Pakar hadis al-Thabarani meriwayatkan ayatnya turun diiringi oleh alunan tasbih 

tujuh puluh ribu malaikat. 

Tidak ada surat panjang lain yang turun sekaligus kecuali surat al-An‟am 

ini. Thahir Ibn „Asyur menduga bahwa hal itu untuk menanggapi sementara kaum 

musyrikin yang menghendaki agar al-Qur‟an turun sekaligus. Ini untuk 
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membuktikan bahwa Allah mampu menurunkannya sekaligus tanpa berbeda 

mutu. Tetapi, Dia tidak menurunkan semua ayatnya demikian karena 

kemaslahatan menuntut diturunkannya sedikit demi sedikit. Bahwa keseluruhan 

ayat surat ini turun sekaligus, tidak menjadikan riwayat sebab nuzul beberapa 

ayatnya harus ditolak. Karena, seperti diketahui, apa yang terjadi menjelang 

turunnya ayat, tetapi juga dipahami dalam arti peristiwa-peristiwa yang petunjuk 

atau hukumnya dikandung oleh ayat yang bersangkutan selama peristiwa yang 

dinyatakan sebagai sebab nuzul itu terjadi pada periode turunnya al-Qur‟an  baik 

terjadi sebelum maupun sesudah turunnya ayat dimaksud. 

Tujuan utama surat ini adalah memantapkan tauhid dan ushuluddin 

prinsip-prinsip ajaran agama. Ajaran tauhid menggambarkan keesaan Allah dan 

kekuasaan-Nya. Allah swt., yang mewujudkan dan mematikan, dan Dia juga yang 

membangkitkan dari kematian. Di samping persoalan keesaan Allah dan 

keniscayaan hari kiamat, ayat-ayat surat ini mengandung penegasan tentang hal-

hal yang diharamkan-Nya sambal membatalkan apa yang diharamkan manusia 

atas dirinya karena hanya Dia sendiri yang berwenang menetapkan hukum dan 

membatalkannya. Termasuk membatalkan apa yang ditetapkan manusia, seperti 

yang dilakukan kaum musyrikin menyangkut binatang dan sebagainya. Inilah 

yang diisyaratkan oleh namanya, yakni al-An‟am. 

Sayyid Quthub menggarisbawahi penamaan surat ini, yakni al-An‟am. 

Oleh pakar ini, penamaannya dikembalikan kepada kenyataan yang hidup di 

tengah masyarakat ketika itu dalam kaitannya dengan hakikat hubungan manusia 

dengan Allah swt. Masyarakat Jahiliah ketika itu memberi hak kepada diri mereka 

untuk menghalalkan dan mengharamkan sembelihan, makanan, serta aneka ibadah 

yang berkaitan dengan binatang, buah-buahan, bahkan anak-anak.
2
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Ayat-ayat al-An‟am bermaksud membatalkan pandangan jahiliah itu agar 

di dalam hati setiap manusia tertanam hakikat yang diajarkan oleh agama ini; 

yaitu bahwa hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah wewenang Allah, 

dan bahwa setiap bagian yang terkecil dalam kehidupan manusia harus 

sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum-hukum Allah swt., dalam segala 

persoalan. 

C. Kosa kata (Mufradats) 

Laladz تطركوا berasal duri kata   ضرن   ضركة - ضركة - ضركا – يطرن – 

(bersekutu, berserikat dengan dia).
3
 Maka makna maksudnya adalah jangan 

mempersekutukan Allah swt., dengan sesuatu (yang lain). 

Lafadz  حساَا berasal dari kata ٍخُتا – َخستٍ – خط yang artinya bagus atau 

baik.
4
 sehingga yang dimaksud dalam al-Qur‟an surah al-An‟am/6:151 adalah 

berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mengindahkan perintah 

serta larangan keduanya. 

Lafaz تمتهوا berasal dari kata لتلا – يمتم – لتم sebagaimana menurut Ibnu Faris 

mengandung dua pengertian yakni (JY = merendahkan, menghina, melecehkan) 

dan matah (= membunuh, mematikan).
5
 Di dalam penggalan QS. al-An'am/6: 151 

kata ini digunakan untuk menyatakan larangan membunuh. Lafadz 3 semakna 

dengan (Hal sangat miskin).
6
 Dikatakan amlaga al-rajulu, berarti seseorang 

menjadi fakir/miskin. 
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Lafaz ولا تمربوا انفواحص , kata تمربوا berasal dari kata  يمرب –لرب  فرَاَا -  فسَا – 

yang artinya menghampiri, mendekati. Kata انفواحص merupakan jamak dari kata 

.(zina, dosa yang sangat keji)  فخطاء -  فواحص – فاحطة
7
 Kata fälisyah adalah bentuk 

kata sifat yang terambil dari  akar kata yang terdiri atas tiga huruf, yaitu fà - hã -

syin. Seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa Ibnu Faris di dalam 

kitabnya, Mu'jamu Maqayisil Lughah menjelaskan bahwa akar kata tersebut 

menunjuk pada arti "hal-hal yang buruk". Dalam QS al-An'am/6: 151 ini 

menunjukkan pada perbuatan dosa secara umum, yaitu menyatakan agar Nabi 

SAW berseru bahwa Allah swt., mengharamkan al-fawähisy, baik yang lahir 

maupun yang batin.
8
 

D. Tafsir Surah Al-An’am Ayat 151 dalam Terjemah Kitab Tafsir Ibnu Katsir 

Allah swt., berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad saw., 

Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik yang beribadah 

kepada selain Allah, mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada 

mereka dan membunuh anak-anak mereka, yang semuanya itu mereka lakukan 

atas dasar pemikiran mereka sendiri dan atas godaan syaitan kepada mereka. 

"Katakanlah. "Kepada mereka. "Marilah. Maksudnya, datanglah kalian-

Kubacakan apa yang diharamkan oleh Rabbmu atasmu."…أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُم… 
Pengertiannya, akan aku ceritakan dan beritahukan kepada kalian apa-apa yang 

telah diharamkan Rabb kalian atas kalian, berdasarkan kebenaran, bukan suatu 

kebohongan dan bukan pula prasangka, bahkan hal itu merupakan wahyu dan 

perintah dari sisi-Nya: "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia." 

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa, seakan-akan di dalamnya terdapat suatu 
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kalimat yang mahdzuf (tidak disebutkan). Kalimat yang mahdzuf kira-kira 

berbunyi: Allah telah melarang kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. 

Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman: "Demikian itu yang 

diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)." 

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari 

Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah bersabda: 

أمَُّتِك لََّ يُشْركُِ باِللَّوِ شَيْئًا دَخَلَ الْْنََّةَ قُـلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنََ قاَلَ وَإِنْ سَرَقَ أتَاَنِ جِبْْيِلُ فـَبَشَّرَنِ أنََّوُ مَنْ مَاتَ مِنْ 

 وَإِنْ زَنََ قٌـلْـتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ  زَنَََ قاَلَ وَإنْ سَرَقَ  وَإِنْ زَنََ وَإِنْ شُرْبِ الخمَْرِ 

Artinya:  

Malaikat Jibril mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku, 
„‟Bahwa, barang siapa di antara ummatmu yang meninggal dunia tidak 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia akan masuk 
Surga. Lalu aku tanyakan: „Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?‟, 
Malaikat Jibril menjawab: „Meskipun dia pernah berzina dan mencuri.' 
'Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?‟ tanyaku lagi. Malaikat Jibril 
menjawab: „Meskipun dia pernah berzina dan mencuri.‟ Dan kutanyakan 
lagi: 'Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?'Malaikat Jibril menjawab: 
'Meskipun dia pernah berzina, mencuri, dan minum khamr."

9
 

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang bertanya itu adalah Abu 

Dzar, yang pada ketiga kalinya Rasulullah mengatakan: "Meskipun Abu Dzar 

tidak menyukainya. "(…  وَإِنْ رَغِمَ أنَْفُ أَبِ ذَر…) Dan di akhir hadis, Abu Dzar 

mengatakan: "Meskipun Abu Dzar tidak menyukainya." (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim) 

Hal ini dikuatkan dengan apa yang terdapat di dalam al-Qur-an, di mana 

Allah berfirman: (  ُإِنَّ اللَّوَ لََّ يَـغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بوِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء) “Allah tidak akan 

mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari 

(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. (QS. An-Nisaa'/4: 48 dan 116) 
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Dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah hadis (yang diriwayatkan dari) Ibnu 

Mas'ud: (  َمَنْ مَاتَ لََّ يُشْرِكُ باِللَّوِ شَيْئًا دَخَلَ الْْنََّة) "Barang siapa meninggal dunia dalam 

keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk 

Surga." 
Banyak sekali ayat al-Qur-an dan hadis yang membahas mengenai hal ini. 

Pada lafaz: (…وَباِلْوَالِدَيْنِ اِحْسنًا…) “Berbuat baiklah kepada kedua orang tua.” 

artinya, Allah mewasiatkan dan memerintahkan kalian berbuat baik kepada kedua 

orang tua dan Allah telah banyak mempersandingkan antara perintah berbuat taat 

kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang 

difirmankan Allah pada QS Luqman/31: 14-15: 

                               

            

 

Terjemahnya: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.

10
 

Dalam ayat di atas, Allah swt., memerintahkan untuk tetap berbuat baik 

kepada kedua orang tua meskipun keduanya musyrik hal ini sejalan dengan 

kandungan al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 tentang perintah untuk berbakti 

kepada kedua orang tua dan larangan berbuat syirik. Ayat mengenai hal ini 

banyak jumlahnya. Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (terdapat hadis 

yang diriwayatkan), dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: 
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 :تُ لْ ق ـُ (( نِ يْ دَ الِ الوَ رُّ بِ  )) :الَ ؟قَ  يُّ أَ ثُ  :تُ لْ ق ـُ (( اهَ تِ قْ ىوَ لَ عَ ةُ لََ الصَّ  )) :لَ ل؟قاَ ضَ فْ لَ لَِ مَ العَ يُّ أَ :صلى الله عليه وسلمللهولََّ سُ رَ  تُ لْ أَ سَ 

 (( ".للهلَِ يْ بِ يسَ فِ  ادُ هَ الِْ  )) :الَ ؟قَ  يُّ أَ ثُ 

Artinya: 

Aku bertanya kepada Rasulullah amal apa yang paling utama?' Beliau 
menjawab: 'Shalat pada waktunya.' 'Lalu apa lagi?" Tanyaku. Beliau 
menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang tua.' 'Kemudian apa lagi?' 
Tanyaku lebih lanjut. Jihad di jalan Allah,'

11
 

Ibnu Mas'ud berkata: "Hal itu telah disampaikan langsung kepadaku oleh 

Rasulullah, seandainya aku meminta untuk ditambah, niscaya beliau akan 

menambahnya. Kemudian pada terjemah potongan ayat: "Dan janganlah kamu 

membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki 

kepadamu dan kepada mereka”. Setelah Allah memerintahkan berbuat baik 

kepada kedua orang tua dan kakek-nenek, selanjutnya Allah juga menyuruh 

berlaku baik kepada anak dan cucu, sebagaimana dalam ayat yang memiliki arti: 

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." hal itu 

karena mereka dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan 

syaitan, mereka mengubur anak-anak perempuan karena takut aib dan terlarang, 

mereka juga membunuh sebagian anak-anak laki-laki karena takut miskin. 

Mengenai hal ini juga disebutkan sebuah hadis dalam Shahih al-Bukhari dan 

Shahih Muslim, dari 'Abdullah bin Mas'ud, di mana dia pernah bertanya kepada 

Rasulullah: 

 قلت: ثم أي؟ « : )) أَنْ تََْعَلَ للَِّوِ ندِِّا وَىُوَ خَلَقَكَ قاَلَ ؟ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ "قال : 

: » صلى الله عليه وسلمالله لُ وْ سُ قاَلَرَ (( ثم أَنْ تُـزَانَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ  :الَ ؟ قَ قُـلْتُ: ثُمَّ أَيُّ (( أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ةً يَ شْ خَ أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ )) 

 "ا اخَرَ وَلََّ يَـقْتـُلُوْنَ النـَّفْسَ الَّتِِْ حَرَّمَ اللّوُ اِلََّّ باِلَْْقِّ وَلََّ يَـزْنُـوْنزَوَالَّذِيْنَ لََّ يدَْعُوْنَ مَعَ اللّوِ اِلًَ 
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Artinya: 

Apakah dosa yang paling besar?" Beliau menjawab: "Engkau menjadikan 
sekutu bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu." "Lalu apa 
lagi?" tanyaku. Beliau menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena takut 
ikut makan bersamamu." Kutanyakan lagi: "Kemudian apa lagi?" "Engkau 
menzinai istri tetanggamu," jawab beliau. Setelah itu Rasulullah 
membacakan firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang tidak menyembah 
Ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina."

12
 

Ibnu Abbas, Qatadah, al-Suddi, dan yang lainnya berkata: "kemiskinan." 

Maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka karena kemiskinan yang 

menimpa kalian. Dan manakala kemiskinan itu benar terjadi, maka Allah swt., 

menjamin rezeki para hamba-Nya hal ini terbukti pada terjemah potongan ayat, 

“Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka." Karena inilah 

(keterangan) yang terpenting di sini.  

Pada potongan ayat (… هَا وَمَا بَطَنو لََّ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ …) “Dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi." Penafsiran ayat ini telah dikemukakan pada 

pembahasan ayat sebelumnya, yaitu pada firman Allah: "Dan tinggalkanlah dosa 

yang tampak dan yang tersembunyi." 

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, Sa'ad bin 'Ubadah berkata: 

"Seandainya aku menyaksikan seorang laki-laki bersama isteriku, niscaya aku 

akan menyabetnya dengan pedang tanpa ampun." Kemudian hal itu sampai 

kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda: 

غَيـْرةَِ اللَّوِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْهَا وَمَا  أتََـعْجَبُونَ مِنْ غَيـْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّوِ لَنَاَ أَغْيـَرُ مِنْوُ وَاللَّوُ أغَْيـَرُ مِنِِّّ وَمِنْ أَجْلِ 

 بَطَنَ 

Artinya:  
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Apakah kalian heran akan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku adalah 
orang yang lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu 
daripadaku, dari sebab itulah Allah mengharamkan segala perbuatan keji, 
baik yang tampak mau pun yang tersembunyi. 

Kemudian pada potongan ayat QS Al-An‟am/6: 151. 
 وَلََّ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّوُ إِلََّّ باِلَْْقِّ 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.

13
 

Ini tidak lain adalah ketetapan Allah atas larangan membunuh sebagai 

suatu penekanan, sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji baik 

yang tampak maupun tersembunyi.” 

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shabib Muslim disebutkan hadis dari Ibnu 

Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: 

فَارِقُ للجمَ لََّ يََِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلََّّ بإِحْدَى ثَلَثٍ: الثّـَيِّبُ الزَّانِْ، وَالنـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِينِْ (
ُ
 )اعَةِ وِ امُ

Artinya: 

Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang 
berhak diibadahi) selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena 
salah satu dari tiga sebab, yaitu; seorang duda atau janda yang berzina, jiwa 
dengan jiwa (disebabkan membunuh orang), dan orang yang meninggalkan 
agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum Muslimin). 

Telah datang larangan dan sekaligus ancaman terhadap pembunuhan 

mu'ahid, yaitu orang yang diberikan jaminan keamanan dari kalangan musuh yang 

diperangi. “Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya 

kamu memahami(nya)." Dengan pengertian, inilah di antara apa yang 

diperintahkan-Nya kepada kalian agar kalian semua memahami perintah dan 

larangan-Nya. 
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E. Tafsir Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 151 dalam Terjemah Kitab Tafsir 

Al-Wasith 

 Ibnu Abbas mengatakan; dalam surah al-An'am terdapat ayat-ayat yang 

muhkamat jelas dan tidak membutuhkan penakwilan yang merupakan Ummul 

Kitab (ayat-ayat pokok/induk). Kemudian Ibnu Abbas membaca, "Katakanlah 

(Muhammad), 'Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu.‟‟ 

ayat tersebut  memuat beberapa wasiat, diantaranya yaitu: 

Wasiat pertama, larangan menyekutukan Allah swt. Syirik atau 

menyekutukan Allah adalah dosa terbesar dalam agama Islam, karena syirik 

berarti mengadakan sekutu kepada Allah dalam ketuhanan-Nya. Menurut 

logikapun syirik ini tidak dapat diterima, karena sekutu-sekutu, baik berupa 

bintang-bintang, matahari, bulan, maupun berupa malaikat-malaikat dan para 

nabi, ataupun berupa benda mati seperti berhala-berhala dan patung-patung. 

Sesungguhnya mereka adalah makhluk Allah, sedangkan makhluk meski 

bagaimanapun besarnya tetap sebagai hamba bagi Penciptanya, dan Pencipta itu 

adalah Allah swt., yang berhak untuk disembah, diagungkan, dan disucikan.
14

 

Wasiat kedua; berbuat baik kepada ibu bapak sekaligus dengan ikhlas dan 

perasaan hati yang penuh dengan penghormatan, mematuhi perintah-perintah ibu 

bapak dengan cara yang baik, dan memperlakukan keduanya dengan perlakuan 

yang mulia didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan kebajikan, bukan ketakutan 

dan kengerian. Berbuat baik kepada ibu bapak adalah investasi dan utang. 

Sebagaimana anda berbuat baik kepada ibu bapak anda, maka anak-anak anda pun 

akan berbuat baik kepada anda. Nabi saw., bersabda dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Thabrani dari Ibnu Umar, "Berbuat baiklah kepada orang 
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tuamu, niscaya anak-anakmupun berbuat baik kepadamu, jagalah kehormatan, 

niscaya istri-istrimu pun menjaga kehormatan."
15

 

Wasiat ketiga: larangan mengubur hidup hidup anak perempuan dan 

membunuh anak laki-laki karena takut miskin atau celaka, Allah yang memberi 

rezeki kepadamu, wahai para orang tua, dan juga kepada mereka dengan rezeki 

yang selalu terjamin. Maka dari itu, janganlah kamu takut miskin yang baru 

diduga-duga jangan pula takut cela yang akan dihadapi, karena Allah memberikan 

rezeki kepada hamba-hamba-Nya dan menjaga anak-anak perempuan mereka jika 

dididik dengan baik, dan anak-anak perempuan itu mematuhi ajaran agama yang 

benar serta berakhlak mulia.
16

 

Wasiat keempat; larangan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Yaitu 

setiap perbuatan yang besar dosanya, kejahatannya, dan keburukannya baik 

berupa perkataan maupun tindakan. Seperti zina, menuduh zina, memandang 

wanita yang bukan muhram, berbaur dengan wanita yang bukan mahram, dan 

kemungkaran tersembunyi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sembunyi 

sembunyi dan tertutup. Sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan 

keji yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada masa jahiliah, mereka 

memandang zina secara tersembunyi tidak masalah, sedangkan secara terang-

terangan menurut mereka sebagai perbuatan yang buruk. Maka dari itu, Allah 

mengharamkan dua macam tindakan ini karena zina benar-benar membawa 

dampak buruk dalam pandangan syariat maupun akal. 

Wasiat kelima: larangan membunuh manusia tanpa alasan yang benar. 

Karena, membunuh orang Muslim dan orang Kafir yang terikat dalam perjanjian 

keamanan dengan umat Islam adalah kejahatan berat dan kemungkaran yang 
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besar, serta merupakan penentangan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah. 

Pembunuhan tidak boleh dilakukan kecuali sebagai hukuman perundang-

undangan yang didasarkan pada kebenaran terkait tiga tindak pelanggaran syariat; 

zina yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah, membunuh dengan 

sengaja, dan murtad dari agama Islam. Ketentuan hukuman mati ini diterapkan 

karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bentuk penentangan terhadap 

kaidah kaidah peraturan umum di dalam masyarakat. Itulah yang diperintahkan 

Allah kepadamu agar kamu mengerti dan menghayati berbagai dampak yang 

membahayakan dan keburukan keburukan.
17

 

F. Tafsir Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 151 dalam Terjemah Kitab Tafsir 

Muyassar I  

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, „‟kemarilah, aku akan 

bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepada kalian, yaitu jangan: Janganlah 

kalian menyekutukan sesuatupun dengan Allah dari makhluk-makhluk-Nya dalam 

beribadah kepada-Nya, akan tetapi, arahkanlah seluruh jenis ibadah kepada-Nya 

semata, seperti khauf (rasa takut), pengharapan, doa dan jenis ibadah lainnya. Dan 

hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbakti dan doa 

serta kebaikan lainnya. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian 

dikarenakan kekurangan  ekonomi yang kalian alami. Sesungguhnya Allah-lah 

yang memberikan rizki kepada kalian dan mereka. Dan janganlah kalian 

mendekati perbuatan dosa-dosa besar yang tampak dan yang tersembunyi. Dan 

janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, kecuali 

dengan sebab yang dibenarkan seperti dalam kondisi menuntut hukum qishas dari 

pembunuh, perzinahan yang dilakukan orang yang telah menikah, atau karena 
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murtad dari Islam. Hal-hal yang disebutkan termasuk perkara yang Allah 

melarang ummat Islam darinya dan menuntut janji dari ummat Islam untuk 

menjauhinya, serta perkara yang Allah memerintahkan dan berpesan kepada 

ummat Islam dengannya, semoga ummat Islam memahami perintah-perintah dan 

larangan-larangan-Nya.
18

 

G. Tafsir Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 151 dalam Terjemah Kitab Tafsir 

Al-Qur’an Karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di 

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Katakanlah," kepada orang-orang 

yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan “Marilah kubacakan sesuatu oleh 

Allah yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu." Dengan pengharaman yang 

bersifat umum, menyeluruh untuk semua orang, mencakup seluruh yang 

diharamkan, baik itu makanan, minuman, ucapan, dan perbuatan. "Janganlah 

kamu mempersekutukan sesuatu." Tidak banyak, tidak pula sedikit.
19

 

Hakikat syirik kepada Allah adalah disembahnya makhluk sebagaimana 

Allah disembah atau dia diagungkan sebagaimana Allah diagungkan atau dia 

diberi sebagian dari keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Jika seorang hamba 

meninggalkan seluruh kesyirikan, maka dia menjadi orang yang bertauhid dan 

ikhlas ke pada Allah dalam seluruh kondisinya. Ini adalah hak Allah atas hamba-

hamba-Nya yaitu hendaknya mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-

Nya dengan sesuatu pun. Kemudian Allah memulai dengan hak paling kuat 
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setelah hak-Nya. Dia berfirman, "Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu 

bapak," dengan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mulia.
20

 

Semua perkataan dan perbuatan yang bermanfaat dan membahagiakan 

kedua orangtua, maka ia termasuk berbuat baik kepada keduanya. Jika ada 

perbuatan baik, maka hilanglah kedurhakaan. "Dan janganlah kamu membunuh 

anak-anak kamu." laki-laki dan perempuan "karena takut kemiskinan." 

maksudnya, disebabkan oleh kesulitan hidup dan kesempitan rizki sebagaimana 

hal itu terdapat pada masa jahiliyah yang keras lagi zhalim. Jika mereka dilarang 

membunuhnya dalam kondisi tersebut, sementara mereka adalah anaknya, maka 

membunuh mereka tanpa alasan atau membunuh anak orang lain adalah lebih 

layak dan lebih pantas untuk dilarang. “Kami akan memberi rizki kepadamu dan 

kepada mereka." Maksudnya, Kami menjamin semua rizki. Bukan kamu yang 

memberi rizki kepada anakmu bahkan bukan kamu yang memberi rizki kepada 

dirimu. Mereka tidak membawamu kepada kesulitan.
21

 

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji," yaitu 

dosa-dosa besar yang buruk, baik yang nampak di antaranya maupun yang 

tersembunyi." Maksudnya, janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang 

nampak darinya dan yang samar atau yang berkaitan dengan yang lahir dan yang 

batin. Larangan mendekati perbuatan keji adalah lebih mendalam daripada 

larangan melakukannya karena ia meliputi larangan terhadap pengantarnya dan 

sarananya yang menjadi jembatan kepadanya. 

Pada potongan lafaz “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah." Yaitu jiwa yang Islam, laki-laki dan wanita, besar dan kecil, 
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orang baik dan orang fasik, dan jiwa orang kafir yang mendapatkan suaka 

perjanjian dan perdamaian. "Melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." 

Seperti pezina muhshan, pembunuh jiwa dengan sengaja dan orang yang murtad 

yang menyelisihi jamaah. "Demikian itu," yakni yang disebutkan, yang 

diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya “kamu memahami(nya)." 

Maksudnya, kamu memahami wasiat dari Allah kemudian kamu menjaganya, 

memeliharanya, dan melakukannya. Ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman 

seorang hamba bergantung kepada pelaksanaannya terhadap perintah Allah swt.
22

 

H. Tafsir Al-Qur’an Surah A-An’am Ayat 151 pada Terjemah Kitab Tafsir 

Al-Maragi 

Katakanlah hai Rasul kepada orang yang memperturutkan keinginan nafsu 

mereka tentang apa yang mereka halalkan dan apa yang mereka haramkan atas 

diri mereka sendiri dan orang lain. Kemarilah hai kaum, aku bacakan kepadamu 

apa yang diharamkan Tuhanmu terhadapmu, menurut yang Dia wahyukan 

kepadaku. Dia-lah semata-mata yang berhak menetapkan hukum haram dalam 

syariat, dan aku adalah seorang penyampai dari-Nya dengan izin-Nya, dan 

sesungguhnya Dia telah mengutus aku untuk tugas itu. Di sini pengharaman 

disebutkan secara khusus, sekalipun wasiat-wasiat itu lebih luas lagi 

pengertiannya.
23

 

Dengan menyebutkan hal-hal yang diharamkan, sudah pasti lainnya adalah 

halal, dan di sini Allah memulai dengan menyebutkan hukum haram yang paling 

besar dan dahsyat keruskannya terhadap akal dan fitrah, yaitu syirik terhadap 
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Allah, baik dengan cara menganggap adanya tandingan-tandingan bagi Allah, atau 

dengan membuat benda-benda untuk mengingat para tandingan dan pemberi 

syafaat itu berupa gambar gambar, patung-patung, berhala-berhala dan makam-

makam, atau dengan menganggap adanya Tuhan-tuhan lain yang semena-mena 

membuat hukum sendiri dalam syariat, lalu mereka menghalalkan dan 

mengharamkan sesuatu. 

Di antara yang aku bacakan kepadamu dalam menerangkan hal-hal yang 

diharamkan ini, di samping kewajiban-kewajiban yang menjadi kebalikannya 

adalah, janganlah kiranya kamu menyukutukan Allah dengan sesuatupun, 

sekalipun benda itu besar wujudnya, seperti matahari, bulan dan bintang-bintang, 

atau tinggi pangkatnya, seperti para malaikat, para Nabi, dan orang orang saleh, 

karena kebesaran mereka tidaklah dapat mengeluarkan mereka dari wujudnya 

sebagai makhluk Allah yang tunduk kepada-Nya dengan kekuasaan dan rida 

Allah.
24

 

Adapun yang dimaksud berbuat baik kepada orang tua, ialah menghormati 

kedua orang tua dengan rasa cinta, memuliakan keduanya, bukan dengan rasa 

takut dan ngeri. Hal itu karena di balik penghormatan dengan cara takut ini 

terdapat kelemahan yang besar dalam pendidikan anak-anak di masa kecil dan 

akan mengakibatkan mereka menjadi anak-anak pembangkang ketika besar, dan 

menyebabkan mereka berbuat aniaya terhadap anak-anak mereka, sebagaimana 

mereka pernah dianiaya oleh bapak-bapak mereka. Dan kedua orang tua itu tidak 

boleh bersikap sewenang-wenang, demi kepentingan mereka pribadi terhadap 

anak-anak itu. Lebih-lebih, menjodohkan mereka dengan orang yang mereka tidak 
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suka atau mencegah mereka dari pergi mencari ilmu yang bermanfaat, atau untuk 

berusaha mencari uang, kedudukan yang layak dan lain sebagainya.
25

 

Dan di antara yang diwasiatkan kepadamu oleh Tuhanmu, janganlah kamu 

membunuh anak-anakmu yang masih kecil karena takut fakir yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, yakni 

memberi rizki kepada mereka yang disertakan dalam rizki yang diberikan 

kepadamu, sebagaimana dikatakan dalam Surat Al-Isra'. 

Adapun perbedaan susunan kalimat pada kedua ayat tersebut, bahwa rizki 

anak-anak pada surat Al-Isra' didahulukan atas rizki kedua orang tua, sedang pada 

surat ini sebaliknya, karena pernyataan tentang rizki pada surat Al Isra' berkaitan 

dengan kefakiran yang diduga akan terjadi di masa yang akan datang, di masa itu 

anak telah menjadi dewasa dan bisa bekeja, sedang di kala itu kedua orang tua, 

kadang-kadang berbalik membutuhkan pertolongan kepada mereka karena telah 

tidak mampu lagi untuk bekerja disebabkan sudah tua.
26

 

Oleh karena itu Allah membedakan dalam memberi alasan larangan yang 

terdapat pada kedua ayat tersebut, antara kefakiran yang benar-benar telah terjadi 

dan kefakiran yang hanya diduga akan terjadi, yang pada masing-masing diberi 

jaminan tentang rizki orang yang berusaha itu didahulukan penyebutannya, 

sebagai suatu isyarat bahwa Allah Ta'ala menjadikan hamba-hamba-Nya menjadi 

penyebab untuk memperoleh rizki. Jadi tidak seperti yang diangan-angankan oleh 

sebagian orang yang kemudian tidak mau lagi bekerja karena beralasan dengan 

suatu keraguan tentang jaminan Allah Ta'ala atas rizki mereka.
27
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Dan janganlah kamu dekati sesuatu yang bisa menjadi besar keburukannya 

berupa perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan seperti zina, menuduh 

perempuan terhormat berzina, baik dilakukan secara terang terangan atau secara 

rahasia. Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekejian yang 

nyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pancaindra. 

Sedang yang tidak nyata, adalah yang berkaitan dengan perbuatan perbuatan hati. 

Seperti sombong, dengki, dan berpikir untuk mengatur tipu daya yang berbahaya, 

bermacam kejahatan dan dosa.
28

 

Dalam penafsiran ayat ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia 

mengatakan, pada zaman Jahiliyyah orang-orang tidak menganggap dosa terhadap 

perbuatan zina secara rahasia dan menganggapnya buruk bila dilakukan secara 

terang-terangan. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina baik secara rahasia 

maupun secara terang-terangan. Maksudnya Allah melarang hal tersebut pada ayat 

ini atau pada ayat-ayat lain yang serupa. Begitu pula Abusy Syaikh telah 

mengeluarkan sebuah riwayat dari Ikrimah, bahwa perbuatan keji nyata yang 

dimaksud adalah menganiaya orang lain, sedang yang tidak nyata adalah berbuat 

zina, karena berbuat zina dan mencuri itu dilakukan oleh orang secara sembunyi-

sembunyi. Sedang menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi saw., ber 

sabda: 

 ( بطن . )رواه البخاري ومسلملَّ أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهـر منها وما 

Artinya: 

Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Oleh karena itu, Allah 
mengharamkan hal-hal yang keji, baik yang nyata maupun yang tidak 
nyata." (H. R. Al-Bukhari dan Muslim).  
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan 

membunuhnya karena keislamannya atau karena suatu perjanjian yang telah di 

adakan antara orang-orang Islam terhadap selain mereka, seperti ahli kitab yang 

tinggal di tengah kita setelah diadakannya suatu perjanjian dan jaminan 

keamanan, karena menurut sebuah hadis: "Mereka mempunyai hak seperti hak 

yang kita miliki, dan mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban yang kita 

tunaikan." Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "kecuali dengan alasan yang haq 

...” merupakan isyarat bahwa membunuh jiwa orang lain, terkadang bisa 

dibenarkan karena suatu dosa yang dilakukan oleh jiwa yang terbunuh, seruan 

Allah, yang berarti membolehkan membunuh jiwa itu seperti membalas bunuh 

terhadap orang yang telah membunuh dengan sengaja atau membunuh seorang 

pezina yang telah pernah bersuami istri (muhsan).
29

 

Al-Washiyyah, artinya janji seseorang supaya melakukan kebaikan atau 

meninggalkan keburukan, yang hal itu dibarengi pula dengan nasihat yang 

diharapkan bisa terpengaruh padanya. Maksud ayat: Sesungguhnya Allah swt., 

mewasiatkan hal-hal tersebut kepadamu agar kalian siap memahami kebaikan dan 

manfaat yang terdapat pada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa 

yang Dia larang. Hal-hal tersebut termasuk perkara yang bisa dimengerti oleh akal 

siapa pun dengan sedikit berpikir dalam hal ini merupakan sindiran pada 

perbuatan syirik yang mengharamkan unta-unta Sa'ibah dan lainnya, yang selama 

ini mereka lakukan tanpa memahami gunanya dan maslahatnya bagi orang yang 

mempunyai akal sehat.
30
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I. Tafsir Al-Qur’an Surah Al-An’am Ayat 151 pada Kitab Tafsir Al-Azhar 

Setelah berpanjang lebar diterangkan darihal makanan dan minuman, dan 

mana yang halal juga haram; dan setelah dibantah segala yang mereka 

halalharamkan dengan semau mereka dan sesudah dinyatakan bahwa segala 

perbuatan mereka itu adalah pandir, tidak berilmu, agak-agak, sangka-sangka, dan 

tidak berdasar, dan hanya semata-mata kedustaan, baik kedustaan mulut atau 

kedustaan perbuatan, maka kita mendapat kesan bahwa yang semuanya itu adalah 

tantangan atau serangan kepada pendirian mereka yang salah. Sekarang, setelah 

mereka sudah nyata tak dapat lagi menegakkan alasan maksud dari perbuatan 

mereka yang salah itu, mulailah mereka diberi keterangan, dan wasiat atau 

perintah Allah berkenaan dengan perangai dan kelakuan, mana yang sebenarnya 

haram, sebagai pokok dasar hidup yang dilanggar. Maka datanglah ayat-ayat: 

"Katakanlah: Kemarilah! Supaya aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu 

kepada kamu." (pangkal ayat 151). Ayat ini telah menyuruh memanggil mereka, 

marilah ke mari aku katakan kepadamu, supaya kebingunganmu hilang dan 

amalan yang ragu dan karut berhenti, berganti dengan pendirian hidup yang 

mulia. Aku akan membacakan atau menjelaskan kepada kamu apa hal yang 

diharamkan Allah atas kamu, yaitu yang menjadi pokok pedoman hidup.
31

 

1. Jangan Persekutukan dengan Dia Sesuatupun. 

Inilah pokok yang pertama yang diperingatkan Allah kepada kamu, kamu 

sendiri dari nenek moyang dahulu-dahulupun mengakui bahwa Allah itu memang 

ada dan memang Dia Satu, oleh sebab itu janganlah yang lain dipersekutukan 

dengan Dia. Janganlah yang lain diangkatkan derajatnya, lalu disamakan 

kedudukannya dengan Allah Yang Satu itu. Sebab yang lain itu bukanlah Allah. 
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Semuanya itu makhluk belaka, bukan Khaliq. Semua apa yang ada pada mereka, 

hanyalah pemberian saja daripada Allah, tidak timbul dari dalam diri mereka 

sendiri. Baik Malaikat, atau Jin atau Nabi-nabi atau manusia dan siapa saja dan 

apa saja. Berhubungan dengan pokok kepercayaan ini, maka segala pemujaan dan 

persembahanpun tidak boleh dipersekutukan yang lain dengan Dia. Ataupun 

tentang menetapkan halal dan haram, mengatakan ini boleh dan itu tidak boleh, 

hukum satu-satunya hanya datang dari Allah. Dan menyembah Allah itu bukan 

pula dengan semau-mau sendiri, melainkan dengan tuntunan yang diberikan Allah 

sendiri, yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Inilah pokok kepercayaan yang 

pertama; haram mempersekutukan dan wajib mentauhidkan.
32

 

Haram yang pertama, yang menjadi pokok pangkal dari segala perbuatan 

atau kepercayaan yang haram, ialah mempersekutukan yang lain dengan Allah. 

Dan Allah telah menurunkan berbagai macam peraturan untuk hidup, untuk 

bermasyarakat. Maka haramlah tunduk kepada suatu peraturan lain yang 

datangnya bukan dari Allah. Kemusyrikan yang haram itu bukan saja me 

nyembah berhala. Bahkan kalau ada tempat tunduk selain Allah, tempat takut 

selain Allah, tempat melindungkan diri atau tempat memohon, musyriklah 

namanya. Sehingga beramal berbuat baik yang bukan karena Allah, melainkan 

karena mencari semata-mata penghargaan manusia dinamai Riya', dan Riya' itu 

dinamakan syirik khafi, mempersekutukan yang lain dengan Allah secara halus. 

Di dalam Surat 4 al-Nisa' ayat 48 dan ayat 115 sudah diberikan pokok 

pendirian yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu bahwa Allah tidaklah akan memberi 

ampun jika Dia dipersekutukan dengan yang lain. Karena yang lain itu adalah 

makhluk-Nya belaka, sedang dosa yang lain kalau Allah menghendaki dapat 

jugalah diampuni. Dan di dalam sebuah Hadis yang shahih disebutkan bahwa di 

                                                             

32
Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar Juzu‟ 8,), h. 2241. 



55 
 

 
 

antara berbagai dosa besar yang pertama sekali ialah: al-Isyraku Billahi. 

Mempersekutukan Allah.
33

 

2. Berbuat Baik kepada Kedua Orangtua 

 Setelah tegak pokok kepercayaan yang pertama, yaitu tidak 

mempersekutukan yang lain dengan Allah, menyusullah kewajiban yang kedua 

yaitu berbuat baik, berkhidmat dan menghormati kedua ibu-bapak. Jangan 

mengecewakan hati mereka, jangan mendurhaka kepada keduanya. Karena kalau 

sudah mendurhaka, nyatalah kamu menjadi seorang yang rendah budi, rusak 

akhlak, tidak membalas guna, sehingga berkata "uffin" saja yang berarti "cis" atau 

"akh" lagi terlarang dan haram, apatah lagi perbuatan-perbuatan lain yang 

mengecewakan hati keduanya. Adakah patut, dari kecil engkau dibesarkan, dibelai 

dan diasuh, nyamuk seekorpun beliau halau, asalkan matamu dapat tertidur. Di 

siang hari ayahmu berusaha bermandi keringat untuk mencarikan makanmu, 

sehingga tidak patut bagi kita untuk membantah orang tua tanpa alasan yang benar 

apalagi dengan cara yang tidak sopan.
34

 

Demikian istimewa Allah menyuruh orang menghormati dan memuliakan 

ayah bundanya dan mensyukuri jasa mereka, sehingga di dalam Surat Luqman 

(Surat 21) ayat 14: "Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua 

ibu-bapakmu." Dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, al-

Nasa'i dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud itu 

pernah bertanya kepada Rasulullah saw., apakah amalan yang paling utama, maka 

Rasulullah saw., menjawab: "Sembahyang di awal waktunya." Kemudian aku 

bertanya pula: "Kemudian itu apa lagi." Beliau menjawab: "Berbuat kebajikan 
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kepada ibu-bapak." Kemudian aku tanyakan pula: "Sesudah itu apa lagi?" 

Rasulullah menjawab: "Berjihad pada Jalan Allah." 

Dari Hadis ini dapat kita lihat betapa mulia dan pentingnya berkhidmat 

kepada ibu-bapak, sehingga lebih pertama dan utama daripada Jihad Fi-Sabilillah, 

padahal jihad adalah keperluan untuk agama dan masyarakat. Dan memang 

tersebut pula dalam Hadis yang lain, bahwa seorang pemuda yang ingin pergi 

berjihad, berperang di Jalan Allah disuruh pulang kembali oleh Rasulullah  sebab 

ternyata ayah bundanya sakit-sakit, tidak ada orang lain yang dapat 

menyelenggarakan.
35

 

Bahkan oleh setengah Ulama dikatakan, hendaklah anak itu membuat 

dirinya laksana hambasahaya jika dia berhadapan dengan ayah bundanya tetapi 

ijtihad ulama yang seperti ini haruslah diterima oleh orangtua dengan hati-hati. 

Sebab banyak juga orangtua yang bersifat diktator kepada anaknya, karena 

pendapat ulama yang begini. Sehingga banyak kita lihat di negeri Makkah sendiri, 

karena pengaruh pendapat begini, orangtua yang menangani anaknya dengan 

kejam, menyepak, menerjang, sehingga tertekan benar jiwa kanak-kanak itu. Dan 

kadang-kadang karena meluas ini ada pula orangtua yang memaksa anak gadisnya 

kawin dengan laki-laki yang dipilihnya sendiri, tidak peduli anak itu suka atau 

tidak, dengan tidak memikirkan sedikit juga perasaan dari anak itu. Pendapat yang 

benar ialah ayah bunda memberikan didikan kepada anak-anaknya dengan cara 

sikap hidupnya sendiri, yaitu sikap hidup yang menimbulkan hormat (Respect) 

dan rasa cinta. Ibu-bapak dalam rumah tangga menurut ilmu jiwa pendidikan ialah 

lingkungan pertama yang didapati oleh seorang anak seketika dia lahir ke dunia. 

Di waktu kecil itu, bagi seorang anak, ayahnya adalah hero atau pahlawan yang 

tidak pernah salah, penghargaan yang tadinya demikian tinggi bisa hancur apabila 
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dilihatnya hanya contoh buruk saja yang nampak dari ayahnya atau dari 

bundanya, alangkah payah bagi seorang ayah atau bagi seorang ibu, akan 

menyuruh puteranya sembahyang, kalau dia sendiri tidak mau mengerjakan hal 

itu.
36

 

Agama Islam telah memberikan tuntunan menghormati orangtua itu 

dengan jelas, baik dalam al-Quran atau dalam Sunnah Nabi saw., Telah banyak 

bertemu ayat hormat anak kepada kedua orangtua sebelum ayat ini, dan nanti 

seterusnya akan ada pula. Tetapi di samping orangtua meminta haknya buat 

dihormati, lanjutan ayat memberi ingat pula kepada orangtua, agar jangan 

membunuh anak karena takut miskin. 

3.  Jangan Membunuh Anak karena Takut Miskin 

 Yang pertama tadi bertauhid kepada Allah, yang kedua kewajiban anak 

kepada orangtua (ayah bunda), supaya berkhidmat dan berlaku hormat. Sekarang 

yang ketiga ialah nasihat dan peringatan kepada orangtua jangan sampai 

membunuh anak karena miskin. Di dalam Surat al-Isra', Surat 17 ayat 31, Allah 

memberi peringatan agar jangan membunuh anak karena takut akan kemiskinan 

dan kepapaan. Di ayat ini diingatkan jangan membunuh anak karena hidup 

miskin, anak tidak terbelanjai. Karena perbuatan yang demikian itu hanya bisa 

terjadi pada orang jahiliyah yang kepercayaannya kepada pertolongan Allah 

sangat tipis. Sedangkan lanjutan ayat ini Allah bersabda: "Kamilah yang memberi 

rezeki kamu dan kepada mereka. "Yaitu sesuai dengan apa yang telah dijaminkan 

Allah di dalam surat 11, Surat Hud ayat 6, bahwasanya tidak suatu makhluk yang 

melata, merangkak, berjalan, di atas bumi ini melainkan sudah ada jaminan 
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rezekinya di sisi Allah dan telah diketahui di mana dia akan tinggal dan di mana 

dia akan berkubur kelak.
37

 

Itu sebabnya maka pegangan hidup yang pertama tadi ialah percaya 

kepada Allah dan jangan mempersekutukan yang lain dengan Allah. Karena 

kepercayaan kepada Allah menimbulkan cahaya dalam hati, inspirasi dalam 

mencari usaha kehidupan. Bagi pendidikan anak sendiripun sangat berbahaya 

kalau orangtuanya membayangkan bahwa kedatangannya ke dunia ini hanyalah 

semata-mata akan memberati hidupnya. Di zaman jahiliyah benar-benar ada orang 

yang membunuh anak karena takut akan miskin. Sampai sekarang masih terdapat 

bangsa yang miskin menjual anaknya karena tidak terberi makan. Tetapi ada lagi 

yang lebih buruk, yaitu meracun jiwa anak sendiri dengan memberikan didikan 

yang salah. 
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BAB IV 

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SURAH  AL-AN’AM AYAT 151 

A. Kandungan dalam Surah Al-An’am Ayat 151 

Surah al-An‟am adalah surah ke-6 terdiri dari 165 ayat, termasuk 

kelompok surah Makkiyyah, turun di Mekkah sebelum Nabi Muhammad saw., 

berhijrah ke Madinah.
1
 Sebagian ulama mengecualikan beberapa  ayat, ada sekitar 

enam ayat yang menurut mereka turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, yaitu 

ayat 90-93 dan 150-153.
2
 Menurut pakar hadis al-Thabrani sebagaimana yang 

dikutip oleh M. Quraish Shihab, ia meriwayatkan bahwa surah ini diantar oleh 

tujuh puluh ribu malaikat dengan alunan tasbih.
3
 Penuhlah langit dunia ini oleh 

gemuruh suara tasbih malaikat-malaikat memuja Allah swt. 

 Adapun penamaan surah al-An‟ām adalah karena dalam ayat 136 dan 

beberapa ayat sesudahnya disebutkan kata “al-An‟am” (Hewan Ternak) yang 

terkait dengan kebiasaan Jahiliyah terhadap hewan ternak.
4
 Dan banyak 

menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan hewan ternak. Masyarakat 

Jahiliyah pada saat itu memberi hak/wewenang kepada diri mereka sendiri untuk 

menghalalkan dan mengharamkan sembelihan, makanan serta aneka ibadah yang 

berkaitan dengan binatang, buah-buahan, bahkan anak-anak.
5
 Padahal, hanya 

Allah swt-lah yang memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu
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 dan sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia 

untuk memilih jalan kebenaran, mengikuti cahaya keimanan serta meninggalkan 

jalan sesat. 

Menurut Allamah Kamal Faqih Imani, dalam bukunya yang berjudul 

Tafsir Nurul Qur‟an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur‟an, surah 

al-An‟am diturunkan bertujuan untuk mengajak manusia pada tiga prinsip, yaitu: 

“ke-Esaan Allah (Tauhid), kenabian, dan pembalasan (Ma‟ad); dengan lebih 

memberi tekanan penjelasanya pada pembahasan tauhid dan penolakan terhadap 

kemusyrikan dan kekafiran.”1 

Sehingga pada hakikatnya surah al-An‟am bertujuan untuk memantapkan 

akidah tauhid dan prinsip-prinsip ajaran agama sekaligus memantapkan 

kewenangan Allah swt., dalam segala persoalan. 

Adapun materi pendidikan dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 

secaara khusus yaitu: 

1. Aqidah Tauhid  

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah swt., adalah satu-satunya yang 

memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah serta kesempurnaan nama dan sifat.
2
 

Tauhid dapat dibagi ke dalam tiga bagian,yaitu: 

a. Tauhid  Rububiyyah, yaitu mengesakan Allah swt., dalam hal-hal perbuatan-

perbuatan-Nya, seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan, 

menghidupkan, mematikan dan sebagainya. 

b. Tauhid Uluhiyyah, adalah meng-Esakan Allah swt., dengan perbuatan-

perbuatan hamba yang diperintahkan-Nya. Karena itu semua bentuk ibadah  
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harus ditujukan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal 

do‟a, khauf, tawakkal, meminta pertolongan, dan meminta perlindungan. 

c. Tauhid al-Asma dan al-sifat yaitu beriman kepada setiap nama dan sifat 

Allah swt., yang ada di dalam al-Qur‟anul Karim dan al-Hadis.
3
 

Menurut Suparman Syukur, tauhid adalah me-Maha-Esa-kan Allah, yang 

melahirkan tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari-

Nya dan menuju kepada-Nya.
72

 Nilai ketauhidan adalah nilai tentang keyakinan 

terhadap Allah swt. Formulasi paling pendek dari tauhid ini adalah kalimat 

Lailaha illa Allah (tiada Tuhan selain Allah), kalimat inilah yang dalam Islam 

dikenal dengan kalimat syahadat, kalimat persaksian akan adanya Allah swt., 

sebagai satu-satunya Tuhan.  

Larangan menyekutukan Allah swt., ini diperkuat dengan apa yang 

terdapat dalam QS. an-Nisa‟/4: 48. 

 (٤٣)ظِيمًا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بوِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّوِ فـَقَدِ افـْتـَرَى إِثْاً عَ إِنَّ اللَّوَ لََّ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 

Di dalam ayat tersebut di atas, Allah swt., telah meberikan pokok 

pendirian yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu bahwa Allah swt., tidak akan 

memberikan ampunan jika Dia dipersekutukan dengan yang lain oleh karena itu, 

dapat kita pahami bahwa Allah swt., telah memerintahkan manusia untuk meng-

Esakan-Nya dan Allah swt., telah melarang segala bentuk kemusyrikan, baik yang 

berkaitan dengan ibadah yaitu dengan memberikan peribadatan kepada selain Dia 

atau yang berkaitan sifat-Nya dengan memberikan sifat ketuhanan kepada 
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makhluk, atau kesyirikan yang berkaitan dengan perbuatan-Nya seperti meyakini 

pada sebagian makhluk bahwa ia mampu untuk mengatur alam semesta, memberi 

rejeki, menyembuhkan penyakit dan semisalnya. Allah swt., adalah satu, dan tidak 

ada sekutu bagi-Nya dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syirik kepada 

Allah swt., adalah dosa besar dan Allah swt., tidak akan mengampuni dosa syirik. 

Syirik memiliki berbagai macam bentuk yang bertentangan dengan akal 

dan merusak kehidupan. Syirik adalah kedzaliman karena menyembah sesuatu 

lain yang hina, yakni selain kepada Allah, dan atau meletakkan sesuatu tidak pada 

tempatnya, bahkan seolah menyamakan antara sesuatu yang tidak bisa memberi 

nikmat kepada manusia dengan Dzat yang menjadi satu-satunya sumber nikmat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tauhid adalah ketika seseorang 

yang mengaku beriman kepada Allah swt., ia harus membenarkan  dalam hati, 

bahwa Allah swt., itu ada dengan segala sifat dan keagungan-Nya, mengucapkan 

atau mengikrarkan adanya Allah swt., secara lisan dan bersedia melakukan semua 

apa yang diperintahkan oleh-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Birrul Walidain (Berbakti Kepada Kedua OrangTua) 

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi penghormatan dan 

pemuliaan kepada kedua orang tua, apapun bentuk pelecehan dan sikap 

merendahkan orang tua, maka Islam lewat pesan-pesan moralnya telah melarang 

dan mengharamkannya. Bahkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk 

diantara dosa-dosa besar yang dilarang keras.  

Maksudnya adalah, “Allah swt., mewasiatkan agar berbuat baik kepada 

kedua orang tua.
4
 Yaitu dengan berbuat kebaktian yang banyak dan mantap atas 

dorongan rasa kasih sayang kepada mereka Jangan mengecewakan hati mereka, 
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dan jangan pula durhaka kepada keduanya. Karena ketika telah durhaka kepada 

kedua orang tua berarti sudah menjadi seorang yang rendah budi pekertinya dan 

rusak akhlaknya. Dan sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa berkata 

“uffin” (ahh) kepada kedua orang tua adalah terlarang dan haram.
5
 

Berbuat baik kepada kedua orang tua dan menaati keduanya selain dalam 

kemaksiatan kepada Allah termasuk hal-hal yang dituntunkan syariah. Dalam hal 

ini Allah swt., memerintah dan mengajarkan untuk berbakti dan bersyukur kepada 

ibu dan bapak, mengenai perjuangan ibu ketika mengandung dan memelihara 

menyusui anak, serta segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kepada anaknya 

yang secara tulus dan ikhlas. Ketaatan seorang hamba kepada Allah adalah 

ketaatan mutlak, tanpa pengecualian. Sementara ketaatan kepada kedua orang tua 

dengan pengecualian, selama keduanya tidak meminta untuk mempersekutukan 

Allah dan tetap memuliakan serta melakukan hubungan baik terhadap keduanya. 

3. Larangan Membunuh Anak karena Takut Miskin  

Bagi pendidikan anak, akan sangat berbahaya jikalau orangtuanya 

membayangkan bahwa kedatangan anak ke dunia ini hanyalah semata-mata akan 

memberatkan hidup mereka. Hamka menjelaskan dalam Tafsir al-Azhar, bahwa 

pada zaman Jahiliyah terdapat orang-orang yang membunuh anak karena takut 

miskin, sampai kini pun masih didapati orang-orang yang menjual anaknya karena 

tidak terberi makan, bahkan kondisi paling buruk adalah ketika orangtua meracuni 

jiwa anak sendiri dengan memberi pendidikan yang salah.
6
 

Allah swt., berfirman dalam potongan QS al-An‟am/7:151. 

 (٢٥٢...)وَلََّ تَـقْتـُلُوا أَوْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ 
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Terjemahnya: 

Dan  janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 

Abu Ja‟far menjelaskan maksudnya adalah, “Janganlah kalian mengubur 

hidup-hidup anak- anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian 

menafkahi mereka maka kefakiran akan menimpa kalian, karena sesungguhnya 

Allah swt.,yang memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian, bukan kalian 

yang memberi rezeki kepada mereka.”
7
 Hal ini juga dijelaskan oleh Quraish 

Shihab, hanya saja Abu Ja‟far menyebut kemiskinan/kefakiran baru akan terjadi, 

sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa kemiskinan tersebut sudah 

terjadi/sedang dialami.
8
 

Setelah Allah swt., berwasiat kepada para anak agar berbakti kepada kedua 

orang tuanya, maka disini Allah swt.,  berwasiat kepada para orang tua untuk 

berbuat baik terhadap anak. Yang demikian agar bangunan keluarga berdiri diatas 

kuatnya pondasi saling mencintai dan hubungan yang baik. Perlu diketahui bahwa 

keluarga adalah pondasi pertama untuk berdirinya suatu bangunan masyarakat. 

Dan dikarenakan agama Islam ini sangat antusias dalam pembentukan masyarakat 

yang kuat dan saling erat berhubungan maka Islam mengarahkan perhatiannya 

kepada membangun keluarga diatas pondasi saling mencintai. Diperintahkan bagi 

setiap anggota keluarga untuk menunaikan hak kepada yang lainnya dan 

melaksanakan tugas yang diembannya. Allah swt., berpesan kepada para orang 

tua agar memperhatikan anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan baik. 

Termasuk dosa bila seorang tidak memperhatikan keadaan mereka. 
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Perintah untuk berprasangka baik kepada Allah swt., bahwa Allah-lah 

yang memberi rezeki kepada setiap hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam 

potongaan QS. al-An‟am/7:151. 

 (٢٥٢)....يَّاىُمْ وَلََّ تَـقْتـُلُوا أَوْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نََْنُ نَـرْزُقُكُمْ وَإِ 

Terjemahnya: 

Dan janganla kamu membunuh anak-anakmu karena miskin, kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. 

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah swt., segera memberi jaminan 

rezeki kepada sang ayah dan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak-anak mereka 

yang dilahirkan.
9
 

Dari penggalan ayat ini dapat dipahami sebagai sanggahan untuk mereka 

yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh 

anak, karena Allah swt., telah  memberikan  jaminan  rezeki  kepada  mereka  dan  

anak-anak mereka, yang penting mereka mau berusaha untuk mendapatkannya. 

4. Larangan Mendekati atau Berbuat Keji 

Firman Allah dalam potongan QS.al-An‟am/7:151. 

هَا   (٢٥٢)…وَمَا بَطَنَ وَلََّ تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat 
atupun yang tersembunyi. 

Abu Ja‟far menjelaskan maksud ayat ini adalah, “Janganlah kalian 

mendekati sesuatu yang diharamkan kepada kalian, baik yang nampak dan 

dosanya tidak dapat kalian ingkari, maupun yang tidak nampak yang kalian  

                                                             

9
Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, Jami‟ Al Bayan an Ta‟wil Ayi Al Qur‟an, 

terj. Akhmad Affandi, dkk.,Tafsir Al-Thabari, Jilid 10, h. 676. 
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lakukan pada tempat sepi dan tidak kalian perlihatkan, sebab semua itu tetap 

diharamkam.”
10

 

Dalam tafsir al-Azhar disebutkan oleh sebagian ahli tafsir menjelaskan 

bahwa arti dari Fāhisyah yang jama‟nya Fawāhisy itu ialah segala perbuatan  keji 

yang menyolok  mata, yang sangat dibenci  oleh masyarakat, oleh syara‟ dan oleh 

akal. Puncak kekejian itu ialah zina, atau menyetubuhi laki-laki (Liwath), atau 

perempuan sesama perempuan (Lesbian) atau mengawini mahram, seperti orang 

yang mengawini keponakannya sendiri.
11

 Oleh sebab itu maka kebanyakan ahli 

tafsir menerangkan maksud larangan ini ialah kekejian zahir yaitu berzina terang-

terangan, dan yang batin ialah seperti memiliki pasangan “simpanan” tanpa diikat 

oleh akad nikah yang sah, dan di tempat yang sembunyi-sembunyi.
12

 

Wasiat keempat yang mulia ini tentunya memiliki tujuan agar masyarakat 

muslim itu bersih dari kebobrokan moral dan kekejian. Supaya menjadi sebuah 

masyarakat yang bersih luar dalamnya. Dan kekejian yang dimaksud adalah dosa-

dosa besar, namun bisa di maksudkan disini secara lebih khusus adalah perbuatan 

zina. Sebab zina mengacaukan diri dan mengacaukan keturunan dan menjatuhkan 

nilai masyarakat mendekati binatang. 

5. Larangan  Membunuh Jiwa Tanpa Alasan yang Haq   

Hal ini terbukti pada potongan firman Allah swt., dalam QS. al-

An‟am/7:151. 

 (٢٥٢)…وَلََّ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّوُ إِلََّّ باِلَْْقِّ 

Terjemahnya: 
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Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jami‟ Al Bayan an Ta‟wil Ayi Al Qur‟an, 

terj. Akhmad Affandi, dkk., Tafsir Al-Thabari, Jilid 10, h. 676. 
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Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Juz VIII, h. 121. 
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M. Quraish Shihab, Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, Vol. 

IV,  h. 330. 
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Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali 
dengan alasan yang benar. 

Abu Ja‟far mejelaskan maksud ayat ini adalah “jiwa yang diharamkan oleh 

Allah swt., untuk membunuhnya, yaitu jiwa orang-orang yang beriman dan jiwa 

orang-orang yang terikat perjanjian.
13

 Akan tetapi, Allah swt., membolehkan 

membunuh dengan tujuan menuntun manusia, seperti merajam pelaku zina untuk 

menjaga manusia, atau membunuh seseorang yang murtad dari agamanya.
14

 

Hamka menambahkan, yaitu diperbolehkan membunuh seseorang yang 

membunuh orang lain, atau merusak keamanan, atau memerangi Allah swt., dan 

Rasul-Nya, serta pembunuhan yang terjadi karena peperangan, dengan syarat-

syaratnya yang tertentu pula, yang berdasarkan al-Qur‟an dan sunnah (syariat).
15

 

Allah swt., memberi hak hidup bagi segala jiwa, sebab jiwa manusia telah 

dianugerahi oleh-Nya sebuah kehormatan. Pemahaman semacam ini mendukung 

nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan 

yang ditegakkan al-Qur‟an.
16

 Sungguh agama Islam sangat keras tentang larangan 

membunuh jiwa tanpa hak, pelaku pembunuhan menurut Islam merupakan 

kejahatan yang luar biasa jahatnya. 

B. Nilai Pendidikan Karakter dalam Surah Al-An’am Ayat 151 

Lembaga pendidikan tidak hanya berkewajiban meningkatkan mutu 

akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta 

didik. Mutu akademis dan pembentukan karakter yang baik merupakan dua misi 

integral yang harus mendapat perhatian lembaga pendidikan. Namun tuntutan 
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Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jami‟ Al Bayan an Ta‟wil Ayi Al Qur‟an, 

terj. Akhmad Affandi, dkk.,Tafsir Al-Thabari, Jilid 10, h.680. 
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Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari,Jami‟ Al Bayan an Ta‟wil Ayi Al Qur‟an, 

terj. Akhmad Affandi, dkk.,Tafsir Al-Thabari, Jilid 10, h. 681. 
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Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Juz VIII, h. 124. 

16
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ekonomi dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian 

akademis mengalahkan idealis peran lembaga pendidikan dalam pembentukan 

karakter. 

Pendidikan karakter akan meningkatkan kognitif, afektif, dan perilaku 

manusia yang lebih bermoral. Lickona menyatakan bahawa pendidikan karakter 

yaitu perilaku, perbuatan, sikap yang lahir yang didasari oleh nalar dan pemikiran 

(yang tepat). Pendidikan karakter yang baik, ideal disebut sebagai pendidikan 

karakter luhur. Konsep ini mencakup makna etik dan etiket sekaligus. Artinya, 

pendidikan karakter adalah nilai, aturan baik buruk yang harus diaplikasikan 

dalam perilaku sehari-hari. Konsep spritualisme Islam makna ini sejajar dengan 

ahlaqul karimah (akhlak mulia). 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi 

hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.  

Adapun nilai pendidikan karakter dalam QS. al-An‟am ayat  151 yaitu: 

1. Nilai  Religius 

Nilai karakter yang terkait erat dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai 

religius. Menurut Suparman Syukur, tauhid adalah me-Maha Esa-kan Allah, yang 

melahirkan tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari-

Nya dan menuju kepada-Nya.
17

 Menurut Dojosantoso, Religi adalah keterikatan 

antara manusia terhadap Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman.
18
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Abd. Halim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 

h. 71-72. 
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Dojosantoso, Unsur Religius dalam Sastra, ([t.t]: Aneka Ilmu, 1998), h. 15. 
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Sementara itu Atnosuwito membedakan antara religuitas (keagamaan) dengan 

agama, religius mengacu pada arti penyerahan diri dalam kaitannya dengan 

kebahagiaan sedangkan agama biasanya terbatas pada ajaran-ajaran atau 

peraturan-peraturan.
19

 

Menurut penulis, nilai religius merupakan konsep mengenai penghargaan 

tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok 

dalam kehidupan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman bagi tingkah laku 

keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan. Sehingga jika kita kembali 

kepada pengertian tauhid bahwa tauhid adalah nilai tentang keyakinan terhadap 

Allah swt., yang dimana ketika seorang mengaku beriman kepada Allah swt., ia 

harus membenarkan  dalam hati, bahwa Allah swt., itu ada dengan segala sifat dan 

keagungan-Nya, mengucapkan atau mengikrarkan adanya Allah swt., secara lisan, 

dan bersedia melakukan semua apa yang diperintahkan oleh-Nya dalam kehidupan 

sehari-hari.
20

 Maka kita bisa menyimpulakan bahwa nilai yang terdapat dalam 

perintah tauhid ini adalah nilai religius.  

Terkait dengan nilai religius ini, para pendidik (termasuk orang tua) 

berkewajiban untuk menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-dasar 

pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhannya. Sebagaimana 

Rasulullah saw., menanamkan akidah/ketauhidan ke dalam lubuk hati anak kecil. 

Beliau tanamkan akidah bahwa ibadah yang murni hanya untuk Allah swt., saja, 

membuatnya selalu terikat dengan Allah swt., membiasakannya agar tidak takut 

kecuali kepada Allah swt., saja dan mengajarkan kepadanya kepercayaan kepada 
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Subiyantoro Atmosuwito, Perihal sastra dan Religiusitas dalam Sastra, (Bandung,: 

Sinar Baru, 1989), h. 15.  
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Mahmud, dkk., Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga (Sebuah Panduan Lengkap 

bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon), (Jakarta: Akademia, 2013), h. 156. 
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takdir. Demikianlah sebaiknya pendidikan yang benar dimulai sejak dini.
21

 

 Hal yang semestinya dikembangkan dalam diri anak didik adalah 

terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan anak didik yang diupayakan 

senantiasa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran 

agama yang dianutnya. Apabila seseorang mempunyai karakter yang baik terkait 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, seluruh kehidupannya pun akan menjadi baik. 

Namun, sayangnya karakter semacam ini tidak selalu terbangun dalam diri orang- 

orang yang beragama. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dalam 

keberagamaannya. Lebih menyedihkan lagi apabila seseorang beragama hanya 

sebatas pengakuan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari ia sama sekali tidak 

bersikap, berpandangan, dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya.
22

 

Tidak diragukan lagi bahwa nilai religius akan sangat mempengaruhi 

karakter seseorang, karena karakter yang baik merupakan buah dari keimanan 

yang mendalam di dalam diri seseorang. 

2. Nilai Setia, Hormat, dan Penyayang 

 Karakter yang terkait dengan sesama manusia adalah berbakti kepada 

kedua orang tua, berkata maupun berperilaku dengan santun. Di dalam Al-Qur‟an 

surah al-An‟am ayat 151 Allah swt., mewasiatkan kepada manusia supaya 

memperlakukan orangtua mereka dengan cara yang baik. Setiap anak harus 

berbakti kepada kedua orangtuanya dalam urusan dunia dengan pergaulan yang 

diridhai Allah swt., sesuai dengan watak mulia dan harga diri, serta tidak boleh 

memperlakukan keduanya dengan sikap yang kasar. Hal yang demikian 
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„Abdul „Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, Ensiklopedi Etika Islam: Begini Semestinya 
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merupakan karakter dari segi psikomotorik.
23

 

Berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah dengan menghormati 

keduanya, baik dalam perkataan maupun dengan perbuatan penuh rasa cinta dan 

kasih sayang, bukan karena takut. Sebab penghormatan yang dilandaskan oleh 

ketakutan akan merusak pendidikan anak dan mendorong mereka berbuat 

durhaka.
24

 Berbakti kepada orangtua berpengaruh besar kepada kehidupan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat yang didapatkan ketika anak 

dapat berbakti dengan tulus terhadap orangtuanya di dunia, antara lain dapat 

memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Dan manfaat yang akan didapat anak 

di akhirat kelak antara lain, dia akan mendapatkan ampunan dosa dan 

dimasukkannya ke dalam pintu surga. 

Kesetiaan sebagai nilai adalah kebajikan yang terungkap dalam hati nurani 

kita, dalam komitmen untuk mempertahankan dan setia kepada apa yang kita 

percayai. Kesetiaan adalah kebajikan yang terdiri dari kepatuhan pada norma-

norma kesetiaan, kehormatan, rasa syukur dan rasa hormat terhadap sesuatu atau 

seseorang. 

Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, melahirkan nilai setia, 

hormat, dan penyayang, karena ketika seorang anak selalu melaksanakan perintah 

orang tua (selama bukan dalam kemaksiata, kekafiran, atau kemusyrikan) maka 

hal tersebut masuk dalam nilai setia, ketika seorang anak senantiasa patuh, dan 

tunduk pada petuah dan nasihat orang tua, senantiasa menjaga perilaku dan 

perkataan di hadapan orang tua maka hal ini masuk dalam nilai hormat. Dan 

ketika seorang anak senantiasa merawat, melindungi, dan mangasihi orang tua 

maka hal ini masuk dalam nilai penyayang. 
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3. Nilai Tanggung jawab dan Kerja Keras 

Mudijono mengatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan 

dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesauai dengan aturan, 

nilai, norma, adat-istiadat, yang dianut warga masyarakat. Sedangkan 

burhanuddin menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk 

memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.
25

 Kehadiran seorang anak 

adalah anugerah dari Allah swt., yang selalu dinantikan oleh setiap keluarga. 

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik. Orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab 

dalam mengasuh dan membesarkan anak berkewajiban memberikan perlindungan 

terbaik untuk anak. Ayat 151 ini menegaskan prinsip penghormatan dan 

perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Salah satunya adalah 

perlindungan terhadap anak, termasuk larangan melakukan pembunuhan terhadap 

anak dalam segala bentuk dan modus. 

Kemiskinan terkadang membuat seseorang gelap mata dan tidak dapat 

memfungsikan akalnya secara cermat. Hal inilah di antara sebab pemicu 

terjadinya berbagai bentuk kriminalitas, perbuatan asusila, serta kejahatan moral 

dan sosial lainnya seperti yang saat ini sedang merajarela, namun, Allah swt., 

mengharamkan manusia menjadikan alasan kemiskinan untuk membunuh anak-

anak mereka, sebagaimana Abu Ja‟far menjelaskan maksud dari ayat 151 ini, 

“Janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak kalian sehingga 

membunuhnya karena takut jika kalian menafkahi mereka maka kefakiran akan 

menimpa kalian, karena sesungguhnya Allah swt., yang memberi rezeki kepada 
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Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Modern Zam-zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas”, Skripsi (Banyumas: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, 2016), h. 10.  



70 

 

 
 

kalian dan anak kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka.
26

 

Dahulu, masyarakat Jahiliyah pra-Islam membunuh anak-anak mereka, 

terutama anak perempuan, karena faktor kemiskinan. Allah swt., memperingatkan 

manusia agar tidak terjebak dalam cara berpikir ala Jahiliah ini yang senantiasa 

menyalahkan Tuhan dan kehidupan manakala nasibnya menderita. Dia 

menganggap bahwa dirinya sendirilah yang mengatur hidupnya. Dia merasa 

dirinya yang menentukan sedikit banyaknya rezeki yang didapat. Padahal, semua 

itu adalah kekeliruan. Jelas hanya Allah swt., yang telah menjamin rezeki seluruh 

makhluk yang terlahir di muka bumi ini sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan 

dengan masa depan.
27

 Jatah rezeki sudah disiapkan untuk setiap makhluk yang 

diperintahkan untuk berikhtiar guna menjemputnya. 

4. Nilai Kejujuran  

Nilai pendidikan karakter yang dapat kita ambil dari QS. al-An‟am ayat 

151 selanjutnya adalah nilai kejujuran. Jujur merupakan terjemahan dari bahasa 

arab dari kata „‟shidiq‟‟ yang artinya benar, dapat dipercaya. Suparman 

mendefinisikan kata jujur sebagai kecenderungan untuk berbuat atau berperilaku 

yang sesungguhnya dengan apa adanya, tidak berbohong, tidak mengada-ada, 

tidak menambah dan tidak mengurangi, serta tidak menyembunyikan informasi. 

Sedangkan bersikap jujur menurut Lestari dan Adiyanti adalah menyampaikan 

fakta dengan benar dan berupaya mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar.
28

 

Jujur menurut penulis sendiri adalah berkata dan berperilaku sesuai aturan baik itu 
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dalam keadaan sendiri ataupun di tengah orang banyak, baik itu diketahui oleh 

diri sendiri ataupun diketahui orang banyak. 

Makna menjaga kejujuran disini adalah dapat menjaga dari perbuatan-

perbuatan keji baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, khususnya dari 

perbuatan zina yang diharamkan Allah swt., baik zina yang sesungguhnya, 

maupun hanya dengan meraba atau melihatnya saja. Makna tersebut berlaku baik 

untuk laki-laki maupun juga kaum wanita. 

Setelah sebelumnya dijelaskan wasiat menyangkut kehidupan keluarga, 

selanjutnya adalah wasiat tentang landasan pokok bagi tegaknya kehidupan 

keluarga dan masyarakat, yaitu landasan kebersihan, kesucian dan pemeliharaan 

diri, dan untuk hal tersebut dilarangnya segala macam kekejian dan dosa yang 

nyata maupun tersembunyi. Al-Qur‟an meminta umat Islam untuk mencegah 

fāhisyah (perbuatan keji). Ciri-ciri masyarakat yang baik adalah masyarakat yang 

tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji. 

Fāhisyah adalah suatu istilah yang memiliki banyak lapisan makna, 

termasuk zina, kecabulan, dan pornografi (bagi sebagian kalangan, termasuk juga 

homoseksualitas).
29

 Hal-hal yang mendekati saja diharamkan, apalagi 

melakukannya. Sebab zina mengacaukan diri dan mengacaukan keturunan dan 

menjatuhkan nilai masyarakat mendekati binatang. Perbuatan keji itu adalah 

kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Jika sendi-sendi 

kehidupan masyarakat rusak, maka akan dipastikan negara tersebut akan hancur 

karena fondasinya sudah rusak. Fondasi yang dimaksud adalah fondasi tauhid, 

tidak membunuh, dan tidak mendekati zina. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat nilai kejujuran dalam larangan 
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mendekati atau berbuat fahisyah baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun 

terang-terangan, semua ini bertujuan untuk menjaga kesucian ummat islam dan 

membersihkan masyarakat dari segala kemaksiatan.  

5. Nilai Toleransi, dan Nilai Kemanusiaan. 

Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa latin, „tolerare‟ yang 

artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan menurut istilah Max Isaac Dimont 

mengatakan bahwa toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak 

menyimpan dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan 

sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Frieddrich 

Heiler mengatakan bahwa toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya 

pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan, 

setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari 

semua orang.
30

 Secara sederhana toleransi adalah bersabar dan menahan diri 

terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya dan menghargai hal tersebut.  

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

perlindungan demi keselamatan jiwanya. Hal ini bukan saja mengenai hak asasi 

manusia, tetapi juga mengingatkan betapa Islam sangat menghormati dan 

memuliakan hak hidup bagi setiap makhluk-Nya. Sebagaimana menurut Quraish 

Shihab, “dan jangan kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah 

membunuhnya kecuali berdasar sesuatu sebab yang benar, yakni berdasar 

ketetapan hukum yang jelas.”
31

 Tidak dapat diragukan lagi bahwa kedudukan 

manusia di sisi Allah swt., mempunyai posisi yang Agung. Oleh sebab itu, tidak 

ada seorangpun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan 
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yang benar, sebab al-Qur‟an menganggap hidup manusia itu sakral. Hanya Allah 

swt., yang berhak menghidupkan dan mematikan seseorang. Karena pembunuhan 

atau menghilangkan suatu nyawa sangat mengganggu bagi ketentraman hidup 

bersama. 

Berdasarkan perintah ini, lahirlah nilai karakter berupa nilai kemanusiaan, 

terbukti dengan adanya sikap untuk menjaga hak hidup ummat agama lain yang 

berada dalam ikatan perjanjian dengan Negara. Nilai toleransi dengan adanya 

perintah untuk menjaga hak hidup tersebut dan membiarkan mereka beragama 

sesuai keyakinan maka ini masuk dalam nilai toleransi, cinta damai, dan 

bersahabat. 

C. Konsep Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Surah Al-An’ām 

Ayat 151 dalam Pembelajaran PAI 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah “rancangan kasar 

dari sebuah tulisan.”
32

 Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam 

melaksanakan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah adalah dengan merancang 

serta mengoptimalkan pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Pendidikan Agama Islam merupakan sarana transformasi pengetahuan dalam 

aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta nilai 

karakter untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam 

mengendalikan perilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian 

manusia seutuhnya. 

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam tafsir QS al-An‟ām ayat 151 yang 

terdiri dari nilai ketauhidan, birrul wālidain, perlindungan terhadap anak 

keturunan, menjaga kehormatan diri, perlindungan terhadap jiwa dapat 
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diimplementasikan dalam pendidikan Islam dengan berbagai cara, antara lain 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penanaman Karakter Melalui Mau’izzah (Nasihat) 

Diantara metode pengajaran yang cukup berhasil dalam pembentukan 

akidah anak dan mempersiapkannya secara moral, emosional, dan sosial yaitu 

pendidikan anak dengan memberikan nasihat dan petuah kepadanya. Nasihat 

berarti mengingatkan orang lain dengan kebaikan yang dapat meluluhkan hatinya 

serta mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung 

kemaslahatan dan melarang mengerjakan sesuatu yang mengandung kerusakan.
33

 

Nasihat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nasihat akan memiliki 

fungsi sebagai pengingat agar seorang muslim tetap istiqomah di jalan Allah swt., 

dengan nasihat, seseorang bisa mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan dan apa 

pula yang seharusnya tidak dilakukan. Banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang diulang 

dalam beberapa surah untuk memberikan arahan, dan nasihat dari Allah swt.
34

 

Di dalam al-Qur‟an, Allah swt., memerintahkan kepada kita untuk 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik. Hal ini 

sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. an-Nahl/16:125. 

ََلَّ عَنْ سَبِيلِوِ ادعُْ إِلََ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَْمُْ باِلَّتِِ ىِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ىُوَ : نَْ   أَعْلَمُ ِِ

 وَىُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

Terjemahnya 

Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, 
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
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Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya 
dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 

Ayat-ayat tentang pemberian petunjuk atau nasihat ini mempunyai dua 

jalan: 

Pertama, menyebutkan perkara yang diharamkan dengan menggunakan 

kata larangan dan pengharaman, yang dapat menimbulkan bahaya apabila 

dikerjakan. Seperti syirik kepada Allah, membunuh diri dan anak-anak, mendekati 

kekejian dan mengambil harta anak yatim. 

Kedua, menyebutkan perkara yang diharamkan dengan menyebutkan 

lawannya, yang apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana 

yang tercantum di dalam ayat 151-152 yang menunjukkan perbuatan baik, seperti 

berbuat baik kepada orang tua, menyempurnakan takaran dan timbangan, serta 

adil dan jujur dalam berbicara dan memenuhi janji-janji.
35

 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa petuah yang tulus dan nasihat yang 

berkesan, jika memasuki jiwa yang tenang, hati yang bening, dan pikiran yang 

jernih, maka dengan cepat akan mendapat respon yang baik dan meninggalkan 

kesan yang sangat mendalam. Karena jiwa manusia dapat terpengaruh dengan 

yang disampaikan kepadanya berupa kata-kata,  bagaimana bila kata-kata itu 

dihiasi dengan keindahan, lunak, sayang dan mudah, jelas hal itu bisa 

menggetarkan hatinya.
36

 

Dengan memperhatikan beberapa saran, sebuah nasihat dapat terlaksana 

dengan baik, diantaranya: 

a. Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta mudah dipahami. 

b. Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang dinasihati atau orang di 
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sekitarnya. 

c. Sesuaikan perkataan kita dengan umur sifat dan tingkat 

kemampuan/kedudukan anak atau orang yang kita nasihati. 

d. Perhatikan saat yang tepat kita memberi nasihat. Usahakan jangan menasihati 

ketika kita atau yang dinasihati sedang marah. 

e. Perhatikan keadaan sekitar ketika memberi nasihat. Usahakan jangan 

dihadapan orang lain atau apalagi di hadapan orang banyak (kecuali ketika 

memberi ceramah/tausiyah).  

f. Beri penjelasan, sebab atau kegunaan mengapa kita perlu memberi nasihat. 

g. Agar lebih menyentuh perasaan dan hati nuraninya, sertakan ayat-ayat al-

Qur‟an, hadis Rasulullah atau kisah para Nabi/Rasul, para sahabatnya atau 

orang-orang shalih.37 

2. Penanaman Karater Melalui Metode Uswatun Hasanah  

(Keteladanan) 

Pada QS. al-An‟ām ayat 151 dapat kita ambil satu metode yang bagus 

yang dapat kita praktekkan dalam menanamkan nilai akhlāqul karîmah kepada 

peserta didik, yaitu metode keteladanan. Keteladanan adalah memberikan contoh 

yang baik terhadap peserta didiknya sebelum nilai tersebut ditransfer ke anak. 

Keteladanan ini dapat membawa keberhasilan dalam mempersiapkan dan 

membentuk moral spriritual dan sosial peserta didiknya.
38

 

Anak akan melakukan apa yang pernah dilihatnya, karena anak senang 

meniru. Kecenderungan manusia untuk belajar lewat peniruan menyebabkan 

keteladanan menjadi sangat penting dalam proses pendidikan. Jika pendidik jujur, 
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berakhlak mulia, berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan 

dengan agama, maka akan tumbuh dalam diri peserta didik sifat kejujuran, 

terbentuknya karakter, berani menegakkan dan menjauhi diri dari hal yang 

bertentangan dengan agama. Begitupun sebaliknya, jika pendidik menanamkan 

keteladanan yang negatif, maka akan berpengaruh dengan kepribadian seorang  

peserta didik. 

Pendidik harus langsung mempraktekkan untuk metode ini, mengingat 

pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan peserta didik yang akan dijadikan 

panutan dalam mengidentifikasi diri dalam segala aspek kehidupannya. 

3. Penanaman Karakter Melalui Ta’wid (Pembisaan) 

Dalam ayat 151 terdapat metode pembiasaan, dapat dilihat pada penjelasan 

Tafsir al-Misbah, bahwa dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. 

Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti 

berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali dengan hak.”
39

 

Hal ini dapat kita dapati wasiat yang diulang penyebutannya. Pembiasaan adalah 

sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu menjadi 

tingkah laku yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa 

difikirkan.
40

 Dengan pembiasaan, pendidik memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk senantiasa menyempurnakan proses pembangunan kebiasaan-

kebiasaan yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Inilah wujud keistiqamahan guru dan orang tua dalam mendidik anak. 

Mereka tidak pernah bosan sesering apapun anak melakukan kesalahan. Mereka 

                                                             

39
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, Vol. 

IV,  h. 336 

40
Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, h.126.  



78 

 

 
 

melakukannya karena rasa sayangnya kepada anak. Mereka tidak bosan 

mengarahkan anak kepada nilai yang baik. Anak mengulangi kesalahan, tapi guru 

dan orang tua tidak bosan untuk mengulang nasihat-nasihat baiknya. 

4. Penanaman Karakter Melalui Targib  dan Tarhib 

Dalam ayat 151 ini, metode yang dapat dipelajari orang tua dan guru 

adalah memberikan anak pujian dan penghargaan (tarġîb/reward) dan 

hukuman/sanksi (tarhîb/punishment). Ketika anak mengerjakan tugasnya dengan 

baik atau berbuat baik kepada sesama lalu diberi penghargaan, maka anak akan 

senang dan mengingatnya. Dan ketika anak melakukan kesalahan dan diberi 

hukuman/sanksi, maka ia akan cenderung sedih dan tidak akan mengulanginya 

lagi. 

Sebagaimana Allah swt., telah memberikan pengharaman yang disebut 10 

wasiat-Nya, maka dari pengharaman tersebut dapat kita ketahui apabila kita 

melaksanakan perintah Allah swt., maka kita akan diberikan penghargaan, berupa 

pahala, ketenangan hidup di dunia, dan surga. Namun apabila kita melalaikannya 

maka kita akan memperoleh kemurkaan Allah swt. 

Setelah anak melakukan tugas yang diberikan dengan baik, selanjutnya 

pendidik dapat lebih menguatkannya dengan pemberian penghargaan. Anak akan 

merasa dihargai oleh guru dan orang tua. Hindari pemberian penghargaan berupa 

materi, karena dapat mencetak anak yang materialistik. Tetapi bisa berupa 

perlakuan hangat dan penuh kasih sayang dari pendidik (orangtua/guru) kepada 

anak-anak karena mereka telah melakukan perbuatan yang terpuji seperti 

berkelakuan baik dan tidak melanggar peraturan.
41

 Manfaat pemberian 

penghargaan kepada anak adalah lahirnya ketenangan dan ketentraman hati dalam 
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diri anak. 

Sedangkan sanksi/hukuman adalah metode terakhir yang lakukan, saat 

metode lain tidak bisa mencapai tujuan.
42

 Ketika anak melakukan kesalahan, tidak 

mengerjakan tugasnya dengan baik, atau bahkan berbuat jahat kepada sesama, 

maka saat itu pendidik atau orang tua boleh memberikan sanksi/hukuman apabila 

memang semua metode mengalami kegagalan. Dengan begitu anak akan berpikir 

bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Ia akan berhati-hati pada langkah 

berikutnya agar tidak mendapat sanksi. 

Agama Islam telah memberikan petunjuk ketika memberikan hukuman 

terhadap anak/peserta didik, diantaranya: 

a. Tidak menghukum ketika sedang marah, karena akan bersifat emosional 

yang dipengaruhi nafsu. 

b. Dalam memberikan hukuman hendaknya tidak sampai menyakiti perasaan 

dan harga diri anak/peserta didik 

c. Tidak dengan menghina atau mencaci maki di depan orang lain, karena akan 

merendahkan derajat dan martabat orang yang bersangkutan. 

d. Tidak menyakiti secara fisik, misalnya dengan menampar atau menarik kerah 

bajunya. 

e. Hendaknya hukuman bertujuan untuk mengubah perilakunya yang kurang 

baik. Karena pemberian hukuman ini diakibatkan oleh perbuatan yang tidak 

baik.
43

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dalam surat al-An‟am ayat 151-153 mengandung nilai-nilai  pendidikan 
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karakter. Penanaman nilai-nilai karakter tersebut kepada anak didik dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan beberapa metode pendidikan yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan. 

Konsep implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam Pendidikan 

Agama Islam dapat diimplementasikan melalui pembelajaran di kelas. Dimana 

guru sebagai model dari karakter yang diajarkan dan pembentukan lingkungan 

sekolah yang berakhlaqul karimah. Adapun konsep penerapan nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut di atas dapat melalui metode-metode yang dapat 

digunakan guru dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah penanaman 

karakter melalui mau‟izhah (nasihat), penanaman karakter melalui metode 

uswatun ḫasanah (keteladanan), penanaman karakter melalui metode ta‟wîd 

(pembiasaan), dan penanaman karakter melalui tarġîb dan tarhîb. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Kandungan dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 adalah tentang 

ketauhidan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh anak karena 

takut miskin, larangan mendekati dan juga melakukan perbuatan keji, dan 

larangan membunuh tanpa alasan yang haq. 

2. Nilai pendidikan karakter dalam al-Qur‟an surah al-An‟am ayat 151 

diataranya adalah nilai  religius, nilai setia, hormat dan penyayang, nilai 

tanggung jawab dan kerja keras, nilai kejujuran, nilai toleransi dan 

kemanusiaan. 

3. Konsep implementasi nilai-nilai pendidikan karakter surah al- An‟am ayat 

151 dalam pembelajaran PAI penanaman karakter melalui mau‟izzah 

(nasihat), penanaman karater melalui metode uswatun hasanah  

(keteladanan), penanaman karakter melalui ta‟wid (pembisaan), 

penanaman karakter melalui targib  dan tarhib. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: (1) 

Implikasi terhadap pendidikan karakter yang seharusnya lebih mendapatkan 

perhatian lebih dari guru dan orang tua di rumah, agar internalisasi nilai-nilai 

karakter dapat terbina dan tertanam dengan sempurna, sesuai dengan ajaran al- 

Qur‟an; (2) Implikasi terhadap guru sebagai seorang pendidik, perlunya 

pengembangan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dalam memilih metode 
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pendidikan yang akan digunakan dalam mengajar di kelas. Sehingga guru dapat  

Menciptakan proses pembelajaran yang tepat sasaran dalam mentransfer nilai-

nilai karakter kepada peserta didik. 
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