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KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ اللَّـوِ الرَّحْمٰـنِ الرَّحِيمِ 

 كَ يْ رِ  شَ لَ  هُ دَ حْ وَ   الُ لَّ إِ  وَ لَ  إِ لَ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ وِ انِ نَ تِ امْ وَ  وِ قِ يْ فِ وْ ى ت ـَلَ عَ  وُ لَ  رُ كْ الش  ، وَ وِ انِ سَ حْ ى إِ لَ عَ  وِ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ 
 وِ ى آلِ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى الُ لَّ ، صَ وِ انِ وَ ضْ ى رِ لَ إِ  يْ اعِ الدَّ  وُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ محمداً عَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ وِ نِ أْ شَ ماً لِ يْ ظِ عْ ت ـَ وُ لَ 
نِ يْ الد   مِ وْ ى ي ـَلَ راً إِ يْ ثِ ماً كَ يْ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ   

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, 

taufik dan inayah-Nya penyusunan tesis yang berjudul, “Konsep Pendidikan Berbasis 

Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Relevansinya Terhadap Pendidikan 

Nasional” ini dapat dirampungkan. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan 

Nabi Muhammad saw., para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-

pengikutnya hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak 

mengalami hambatan dan kesulitan, baik dalam pengumpulan data maupun dalam 

pengolahannya. Tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, 

sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Karena itu, 

sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya, terutama kepada: 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, para Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. 

Mardan, M. Ag., Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. H. Wahyuddin Naro, M. 

Hum., Wakil Rektor III, Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag., dan Wakil Rektor 
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IV, Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag.,  dan seluruh Staf UIN 

Alauddin Makassar atas pelayanan maksimal yang diberikan selama menuntut 

ilmu pada perguruan tinggi tercinta ini. 

2. Prof. Dr. H. M. Galib, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., selaku Wakil Direktur, dan seluruh 

staf administrasi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pelayanan 

terbaik selama penulis menjadi mahasiswa program Magister Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. 

3. Dr.Saprin, M. Pd.I., selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, dan Dr. Syamsuddin, M. Pd.I, selaku Sekretaris Prodi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta starf 

yang telah memberikan pelayanan dalam menempuh program Magister. 

4. Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M. Ag., selaku promotor dan Dr. H. Erwin 

Hafid, Lc., M. Th. I., M. Ed., selaku  ko-promotor yang telah meluangkan banyak 

waktu dalam mengarahkan dan membimbing selama proses penelitian sampai 

dengan selesainya tesis ini. 

5. Dr. H. A Marjuni, M. Pd. I., dan Dr. Salahuddin, M.A.,   selaku penguji utama  

yang telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penyelesaian 

tesis ini. 

6. Kedua orang tua tercinta, Alm. H. La Oki Abu  dan Hj. Sumiani, yang 

melahirkan dan telah mempersembahkan  segenap kesabaran dan 

pengorbanannya dalam mengasuh, membesarkan, mendidik serta mendoakan 
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kebaikan dan kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan satu demi 

satu tahapan pendidikan dari pendidikan dasar hingga hari ini. 

7. Istri tercinta, St. Zurnaeni DJ, S. Pd., serta anak-anak tersayang, ananda Azizah, 

Salsabila, Muhammad Farhan, dan Salwa yang telah memberikan dukungan dan 

pengorbanan baik moril maupun materil dalam rangka menyelasaikan studi. 

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. diserahkan segalanya. Semoga segala 

bantuan, partisipasi dan bimbingan yang diberikan bernilai amal saleh sehingga 

mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat bagi agama, 

bangsa, dan negara. Āmīn Yā Rabb al-Ālamīn. 
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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 halaman berikut: 

1. Konsona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba     Ba b be ب

 Ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kha ka dan ha خ

 د

 

Dal d de 

 ذ

 

żal ż zet (dengan titik di atas) 

 ر

 

Ra r er 

 ز

 

Zai z zet 

 س

 

Sin s Es 

 ش

 

Syin sy es dan ye 

 ص

 

Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض

 

Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط

 

ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ

 

ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع

 

„ain ‘ apostrof  terbalik 

 غ

 

gain g ge 

 ف

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah  dan ya ai a dan i َْْـى 

fatḥah dan wau au a dan u َْْـو 

 ك

 

kaf k ka 

 ل

 

lam l el 

 م

 

mim m em 

 ن

 

nun n en 

 و

 

wau w we 

 هـ

 

ha h ha 

 ء

 

hamzah ’ apostrof 

 ى

 

ya y ye 

 ق

 

Qaf q qi 
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 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَْ 

لَْْهَـوْْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

تَْْمـاَ  : māta 

 ramā : رَمَـى

 qīla : قِـيْـلَْ 

تُْْيَـمـوُْْ  : yamūtu 

4. Ta marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِْْالأُُْْْرَوْضَـة  : rauḍah al-aṭfāl 

Nama 

 

Harkat dan 

Huruf 

fatḥah dan 

alif atau ya 

ى | ... َ ا ... َ  

 
kasrah dan 

ya 

ىــ ُِْ  

 
ḍammah 

dan wau 

وــُـ  

 

Huruf dan  

Tanda 

ā 

ī 

ū 

Nama 

 

a dan garis di 

atas 

i dan garis di 

atas 

u dan garis di 

atas 
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ُُْْالَْـفـاَضِــلَةُُْْْالَْـمَـدِيْـنَـة  : al-madīnah al-fāḍilah 

ُُْْالَـْحِـكْـمَــة   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ُّْ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabban3 : رَبّــَناَْ

 najjaīnā : نَـجّـيَْــناَْ

ُُْْالَـْـحَـقّْ  : al-ḥaqq 

ُُْْالَـْـحَـجّْ  : al-ḥajj 

 nu“ima : نُعّــِمَْ

 aduwwun„ : عَـدُوْ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī) ,(ـــــِىّْ)

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـلِـىْ 

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِىْ 

6. Kata Sandang 

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

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

ـمَْـسُْ ُّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشّ

لــْزَلــَة ُُْْالَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُُْْالَـْـفَـلْسـفَة  : al-falsafah 

 al-bilādu :  الَـْـبـــِلادَُْ

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. 

Contohnya: 

 ta‟murūna :  تـأَمُـرُوْنَْ

 ‟al-nau :  الَـْـنّـوَْءُْ

 syai‟un :  شَـيْءْ 

مِـرْْْأ ُُ تُُُْْ  : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūsṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اللِْْدِيـْنُْ   dīnullāh ِْاللِْْبِا  billāh   

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِْْرَحــْـمَةِْْفِيْْْهُـمْْ     hum fī raḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 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 mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū  Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abuū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
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disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 

 

 

 

2.  Daftar Singkatan 

DAFTAR SINGKATAN 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta„ālā  

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

Q.S. …/…: 4 = Quran, Surah …, ayat 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abuīal-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad Ibnu) 

Naṣr ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Hamīd Abū) 
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ABSTRAK 

 
Nama : ASKAR YAMAN 

N I M : 80200219034 

Judul Tesis : Konsep Pendidikan Berbasis Adab Syed Muhammad 

Naquib al-Attas dan Relevansinya Terhadap Pendidikan 

Nasional 

   

 

Penelitian ini berusaha mengungkap pemikiran Syed Muhammad Naquib al-

Attas mengenai Konsep Pendidikan Berbasis Adab serta relevansinya dengan 

Pendidikan Nasional di Indonesia. Penelitian ini mengangkat tokoh Syed Muhammad 

Naquib al-Attas yang mengusung konsep pendidikan berbasis adab, karena beliau 

adalah salah seorang tokoh intelektual Muslim yang produktif dan memiliki otoritas 

keilmuan, yang telah memberikan konstribusi baru dalam disiplin keilmuan, 

khususnya bidang pendidikan yaitu mengenai konsep adab nya. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pendidikan berbasis adab dalam 

pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas serta relevansinya terhadap pendidikan 

dalam konteks Pendidikan Nasional di Indonesia. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik kajian literatur atau 

kepustakaan (library research), yaitu berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru 

dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan. 

Dalam hal ini mencakup buku-buku, teks jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang 

terkait dengan judul tesis ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 

content analysis (analisis isi) yaitu teknik penelitian yang memanfaatkan seperangkat 

prosedur untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan 

dan dilakukan secara objektif serta sistematis. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan yang ditawarkan 

Syed Muhammad Naquib al-Attas yaitu bahwa inti dari pendidikan adalah bukan 

melahirkan orang-orang berilmu semata, tetapi juga menanamkan adab ke dalam diri 

manusia, sehingga pemahaman dan pengamalan adab dengan benar melalui proses 

pendidikan akan melahirkan manusia yang baik (good man) atau manusia yang 

beradab (insan adabi). Konsep ini lebih mengacu kepada aspek moral-spiritual 

(efektif), meskipun juga tidak mengabaikan aspek logis-intelektual (kogniitif) dan 

aspek psikomotorik. Hal ini relevan dengan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masayarakat, bangsa dan negara. 

 Konsep pendidikan berbasis adab berimplikasi pada tujuan penyelenggraan 

pendidikan yaitu melahirkan manusia yang baik. Artinya bahwa seluruh komponen 

pendidikan mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, metode, sarana prasaran, dan 

evaluasi pendidikan, seharusnya ditujukan untuk merealisasikan tujuan pendidikan 
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tersebut. Selain itu, perlu adanya konsistensi dalam menjalankan sistem pendidikan, 

sehingga tidak terjadi kerancuan dalam tataran pelaksanaannya, yang berakibat pada 

tidak tercapainya tujuan pendidikan yang dinginkan. Konsep pendidikan berbasis 

adab Syed Muhammad Naquib al-Attas sangat sesuai dan memiliki relevansi dengan 

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, oleh karena itu pemerintah perlu 

mempertimbangkan konsep adab ini untuk masuk dalam rumusan Pendidikan 

Nasional dalam rangka perbaikan Sistem Pendidikan di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 
Name : ASKAR  YAMAN 

Reg. Number  : 80200219034 

Thesis Tittle : The Adab-Based Education Concept by Syed 

Muhammad Naquib al-Attas and Its Relevance to the 

National Education in Indonesia 

   

 

The major purpose of this research was to investigate the thoughts of Syed 

Muhammad Naquib al-Attas regarding the concept of Adab-Based Education and its 

relevance to National Education in Indonesia. This study discusses the characters of 

Syed Muhammad Naquib al-Attas who introduced the concept of adab-based 

education. Syed Muhammad Naquib has been considered to be one of the productive 

Muslim intellectual figures who has his own scientific authority. He has contributed 

to various scientific disciplines, especially in the field of education, regarding the 

concept of adab. Therefore, this study aims to understand the concept of adab-based 

education in the thought of Syed Muhammad Naquib al-Attas and its relevance to 

education in the context of National Education in Indonesia. 

The methodological approach used in this research was descriptive 

qualitative by using literature review or library research as the main research 

approach. The researcher attempted to reveal new concepts by reading, analyzing, 

and recording needed and relevant information to the research. The major sources of 

this research were books, academic journals, and other research related to the issue 

of this study. The data were further analysed by using content analysis in which a set 

of procedures was taken in order to draw conclusions. The conclusions were drawn 

systematically and objectively based on the information and messages from the 

previously mentioned resources. 

The findings of this study indicated that the concept of education offered by 

Syed Muhammad Naquib al-Attas put great emphasis on Adab, and not merely on 

knowledge. It is apparent from this concept that the essence of education is not to 

create knowledgeable people but to instill values and Adab to students and learners. 

As a result, education is expected to create civilised individuals (insan adabi) with 

good adab and attitude. This concept refers more to the moral-spiritual (effective) 

aspect. without ignoring the logical- intellectual (cognitive) and psychomotoric 

aspects. This is relevant to the National Education System in Indonesia which aims 

to develop the potential of students to have religious spiritual strength, self-control, 
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personality, intelligence, noble character, and needed skills to be used for 

themselves, society, nation and state. 

Finally, as the nature purpose of education was to create individuals with 

good personal behaviour and attitude, therefore, it is essential to manage the 

educational curriculum, method, infrastructure, and evaluation in the best possible 

way so that the purpose of education could be gained. Moreover, it is also expected 

that the educational system should be consistently run according to the desired 

policy. In this case, the educational system based on the Adab concept offered by 

Syed Muhammad Naquib al-Attas has been considered to be suitable and relevant to 

the needs of the national educational system. Hence, it is expected to the 

government to consider this concept to be included and implemented in the 

educational system of Indonesia. 

  



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih dalam kondisi sangat 

memprihatikan. Hasil survei dari beberapa lembaga internasional menyangkut tentang 

mutu pendidikan di Indonesia menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan. Data 

terbaru yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA) 

pada Desember 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 

negara. Bercokol di peringkat enam terbawah, masih kalah dari negara tetangga 

seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Indeks pendidikan juga masih sangat 

rendah, menurut Education Index dari Human Development Reports di tahun 2017 

menyebut Indonesia ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi 

diraih Singapura (0,832), Malaysia (0,719), Brunei Darussalam (0,704), Thailand dan 

Filipina sama-sama memiliki skor 0,661.
1
 Hal ini menegaskan bahwa daya saing 

Indonesia dikancah dunia masih sangat rendah apabila dilihat dari mutu 

pendidikannya. 

Kualitas pembelajaran di Indonesia juga dinilai masih belum baik bila dilihat 

dari proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Nilai ujian nasional (UN) yang 

dijadikan tolok ukur pendidikan nasional masih belum menggembirakan. Carut-marut 

                                                           
1
 Schleicher, A, PISA 2018 Insight and Interpretations, dalam La Hewi dan Muh. Shaleh, 

Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Bertumpu Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi, Vol. 04 No. 1, Juni 2020. 
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ujian nasional ini menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan 

tanah air. Belum lagi proses UN dari tahun ketahun dibayang-bayangi isu kebocoran 

soal dan ketidakjujuran, serta adanya kesenjangan baik antar siswa, antar sekolah, 

maupun antar daerah, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

pernah berencana untuk menghapuskan UN dan digantikan dengan Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional (USBN).
2
 Proses pembelajaran di kelas pada umumnya belum 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai studi mengungkapkan bahwa secara 

umum pembelajaran di kelas belum berjalan secara interaktif, sehingga tidak 

menumbuhkan kreativitas, daya kritis serta kemampuan analisis siswa. 

Rupanya, bukan hanya mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran yang 

masih sangat lemah, kemerosotan mental serta kekerasan di sekolah  juga masih 

menjadi ancaman dunia pendidikan di Indonesia. Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional 

Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 dari Kemen-PPPA menyebut 

84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah dan 50% anak pernah mengalami 

perundungan (bullying) di sekolah. Menurut KPAI, angka kasus tawuran pelajar pun 

meningkat, dari 12,9% menjadi 14% di tahun 2018. Sementara 27% pengguna 

narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa (Puslitkes UI dan 

                                                           
2
Askar Yaman, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, dan 

Iklim Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Negeri di Kota Makassar,”, Disertasi (Makassar: 

PPs UIN Alauddin, 2019), h. 5   
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BNN, 2016).3 Tentunya data-data tersebut telah menjadi bukti adanya sesuatu yang 

keliru dan perlu adanya pembenahan dalam sistem pendidikan di Indonesia.  

Apabila merujuk pada konstitusi, salah satu di antara tugas utama pemerintah 

sebagai amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konstitusi juga 

mengamanatkan pada tiap periode pemerintahan untuk menjadikan pendidikan 

sebagai agenda utama dalam program kerjanya. Secara khusus dinyatakan pada pasal 

31 UUD 1945, bahwa : 

Pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan 

anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
4
 

Berdasarkan konstitusi, pendidikan merupakan hal mutlak yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah, sebab pendidikan merupakan inti kemajuan suatu 

bangsa. Namun dalam kenyataannya program utama pemerintah tersebut hanya 

sebatas alat politik  pencitraan dan retorika belaka.
5
 Setelah mendekati 75 tahun 

Indonesia merdeka, seharusnya Indonesia telah menjadi bangsa yang maju, 

                                                           
3
 Siaran Pers Komisi  Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Hari Aksara 

Internasional, 8 September, Meningkatkan Literasi, Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, 

Jakarta, 8 September 2021. 

4
Salinan lampiran, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan” No. 22 Tahun 2015, 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, h. 1. 

5
Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Cet. II; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 15. 
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bermartabat dan dapat bersaing dengan negara-negara maju terutama dalam hal 

pendidikan, namun faktanya tidaklah demikian. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kejahatan dan pelanggaran terhadap 

nilai-nilai dilakukan oleh berbagai golongan dalam lapisan masyarakat yang katanya 

berpendidikan. Ironisnya kejahatan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut 

justru dilakukan oleh kaum atau golongan yang seharusnya memberi teladan kepada 

masyarakat karena mereka termasuk kaum terpelajar dan berpendidikan. Sebagai 

contoh, data terbaru dari Organisasi Transparency International merilis Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK) menyebutkan bahwa  Indonesia masih berada di skor 40 

dengan peringkat (ranking) 85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 

2018 yang berada di poin 38. IPK Indonesia masih sulit menembus skor 50 

disebabkan karena masih tingginya problem korupsi politik dan di ranah hukum. Skor 

IPK 50 ini sebelumnya ditargetkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 
6
  

Demikian pula Sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah KPK telah 

memproses pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. 

Kebanyakan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah berupa suap dan 

gratifikasi. Perkara korupsi lain yang juga banyak adalah penyalahgunaan anggaran 

dan pengadaan barang/ jasa.
7
 Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang sangat 

besar dalam dunia pendidikan dinegeri ini. Harus diakui bahwa sistem pendidikan di 

                                                           
6
Cnn-Indonesia, Indek Korupsi di Indonesia Naik menjadi ranking 40, diakses pada tanggal 2 

Juli 2020 Jam 10.54. 

7
 Kata-Data. Com, KepalaDaerah Terjerat Kasus Korupsi Oleh KPK, diakses pada tanggal 2 

Juli 2020, jam 11.04. 
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negeri ini benar-benar dalam keadaan terpuruk selama kurang lebih 75 tahun terakhir. 

Pergantian aparat birokrat yang diikuti dengan berbagai perubahan kebijakan di 

bidang pendidikan belum mampu merubah keadaan. Permasalahan mutu SDM, daya 

jangkau masyarakat terhadap pendidikan, moral siswa dan rendahnya anggaran 

pendidkan yang disediakan pemerintah semakin membuat pendidikan di negeri ini 

jauh tertinggal dibanding negara lain. 

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, sudah saatnya bangsa Indosnesia 

berani untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap kondisi sistem Pendidikan 

Nasional. Seorang filosof muslim, Syed Muhammad Naquib al-Attas menyebutkan 

bahwa masalah terbesar yang melanda dunia pendidikan terutama dinegara-negara 

muslim hari ini adalah “the loss of adab” yaitu hilangnya adab.
8
 Apabila pendidikan 

sudah kehilangan adab, maka berimplikasi pada hilangnya adab terhadap ilmu yang 

berdampak pada kondisi ummat. 

Menurut Naquib al-Attas, tujuan utama mencari ilmu adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai kebaikan, sehingga pendidikan bukan hanya sekedar 

pengajaran atau menambah wawasan akan tetapi yang lebih penting dari itu harus 

berdampak pada perubahan sikap dan perilaku. Inti dari pendidikan berbasis adab 

adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk meletakkan sesuatu pada 

tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Peserta didik yang beradab 

akan ikhlas dalam ketaatan kepada Tuhannya, menghormati guru dan orang tua, cinta 

                                                           
8
 Adian Husaini, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 

2045 Kompilasi Pemikiran Pendidikan,  (Cet. III; Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa Depok, 

2018), h. 1. 
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sesama teman, dan gigih belajar dengan jujur untuk mengembangkan potensi dirinya 

sebagai makhluk ciptaan Allah. 

 Sebenarnya konsep pendidikan berbasis adab telah termuat dalam dasar 

negara kita. Dimana para pendiri bangsa telah merumuskan arah dan tujuan 

pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang termuat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Manusia cerdas yang dimaksud adalah 

manusia yang adil dan beradab yang terdapat pada Pancasila sila ke-2. Kemudian 

dijabarkan lagi dalam UUD 1945 pasal 31 yang mengamanatkan pemerintah untuk 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia.  

Aplikasi dari seluruh dasar pendidikan nasional tersebut didetailkan dalam 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, menegaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
9
 

 

Dalam upaya melaksanakan amanat konstitusi, pemerintah berkewajiban 

mewujudkan sistem pendidikan nasional yang kuat dan berwibawa dalam rangka 

memberdayakan seluruh warga negara Indonesia, sehingga menjadi manusia yang 

cerdas dan  berkualitas, dilandasi keimanan, ketaqwaan, dan berakhlak mulia, serta 

                                                           
9
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 

Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan, Pasal 3. 
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mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan sistem pendidikan 

yang unggul akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas guna 

pencapaian kehidupan yang semakin maju dan sejahtera serta generasi penerus yang 

dapat dibanggakan  dan mampu bersaing di era globalisasi dunia. 

Intinya bahwa seluruh perangkat undang-undang dan dasar negara telah 

memberikan landasan yang memadai untuk membangun sistem pendidikan nasional 

yang beradab. Dengan sistem pendidikan nasional yang beradab, akan menghantarkan 

Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, adil, makmur, dan berperadaban. 

 Hal inilah yang menarik  peneliti untuk melakukan telaah lebih jauh mengenai 

konsep pendidikan berbasis adab dari Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

relevansinya terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Dengan harapan, pendidikan 

nasional yang berbasis adab dapat melahirkan manusia yang beradab, yang beriman, 

bertakwa, serta berakhlak mulia. Bukan manusia yang biadab (tidak beradab) yang 

membangkang kepada Tuhan, serakah harta dan tahta, serta gila hormat dan 

popularitas. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh calon peneliti berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan berbasis adab menurut Syed Muhammad Naquib 

al-Attas? 

2. Bagaimana relevansi konsep pendidikan berbasis adab Syed Muhammad Naquib 

al-Attas terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia? 
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C. Pengertian Judul 

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah 

pahaman persepsi antara penulis dan pembaca, sehingga diperoleh pemahaman yang 

jelas, komprehensif, utuh dan bermakna,  maka dipandang perlu calon peneliti 

mengemukakan setiap istilah dalam kajian ini. Pemahaman terhadap setiap istilah 

sangat penting, mengingat setiap istilah dalam kajian ilmiah harus jelas dan bebas 

dari ambiguitas. 

a. Konsep dalam penelitian ini berarti pengertian, hasil, atau tangkapan pikiran 

terhadap suatu gejala tertentu, berupa ide atau gagasan atau gambaran fikiran 

sehingga dapat dibedakan cirinya dari yang lain. 

b. 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. 

c. Adab berkaitan erat dengan pengetahuan tentang sikap, tingkah laku, kebaikan, 

pengamalan,  keutamaan, yang diperoleh melalui proses belajar yang 

berhubungan erat dengan keimanan. 

d. Konsep pendidikan berbasis adab adalah gagasan atau gambaran fikiran tentang 

sikap, tingkah laku, kebaikan, pengamalan,  keutamaan, yang diperoleh melalui 

proses belajar yang berhubungan erat dengan keimanan, yang dikemukakan oleh 

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 
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e. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. 

Berdasarkan defenisi dari beberapa istilah pokok tersebut, dapat dipahami 

bahwa “Konsep Pendidikan Berbasis Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional” adalah merupakan upaya untuk 

menggali lebih jauh tentang konsep pendidikan berbasis adab yang dikemukakan 

Syed Muhammad Naquib al-Attas yang  selanjutnya direlevansikan dengan 

pendidikan nasional di Indonesia. 

Pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini mengkaji konsep 

pendidikan berbasis adab yang di gagas oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas yang 

cakupannya sangat luas, diantaranya adalah tujuan pendidikan, kurikulum 

pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan sistem evaluasi pendidikan. Oleh karena 

itu, penelitian ini berusaha mencari dan mengungkap bagaimana konsep pendidikan 

adab dan relevansinya dengan Pendidikan Nasional di Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

Sepanjang penelusuran literattur yang dilakukan calon peneliti terkait dengan 

tema bahasan, calon peneliti menemukan beberapa buku dan karya ilmiah dalam 

bentuk jurnal maupun laporan tugas akhir akademik yang mirip dengan penelitian ini. 

Adapun buku dan karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut: 



10 
 

 
 

Pertama, Muhammad Ardiyansyah menulis buku yang berjudul “Konsep 

Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi” yang 

diterbitkan di Depok Jawa Barat oleh Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, tahun 

2020. Buku ini awalnya merupakan disertasi doktor penulisnya pada Program 

Pascasarjana Universitas Ibn Khaldum (UIKA) Bogor pada tahun 2012. Dalam 

disertasi ini, penulis mencoba menjawab empat pertanyaan mendasar. Pertama, 

tentang hakikat konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas. Kedua, urgensi 

konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam dunia pendidikan di era 

modern. Ketiga, apalikasi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas di ISTAC. 

Dan keempat, aplilaksi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas di perguruan 

tinggi di Indonesia. 
10

 

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh calon peneliti, dalam hal ini tentang bagaimana konsep adab Syed Muhammad 

Naquib al-Attas dalam dunia pendidikan. Namun perbedaannya terletak pada aplikasi 

konsep adab tersebut. Penelitian tersebut diaplikasikan pada lembaga ISTAC dan 

perguruan tinggi di Indonesia, sedangkan penelitian ini direlevansikan dengan 

pendidikan nasional di Indonesia.   

Kedua, penelitian disertasi Suwendi dengan judul “Islamisasi Ilmu: Studi atas 

Konsep dan Praktik Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas”, di Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 

                                                           
10

 Muhammad Ardiansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Aplikasinya 

di Perguruan Tinggi, (Depok: Yayasn Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020) 
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2008. Tujuan penelitian ini adalah analisis terhadap model pemikiran Syed 

Muhammad Naquib al-Attas tentang Islamisasi ilmu dan pendekatan yang digunakan 

dalam mengembangkan Islamisasi ilmu. Diantara hasil dari penelitian ini, bahwa 

model Islamisasi Syed Muhammad Naquib al-Attas kental dengan pendekatan 

tasawuf.  

Penelitian tersebut terlihat hanya difokuskan pada pemikiran Syed 

Muhammad Naquib al-Attas serta pendekatannya dalam Islamisasi ilmu. Sementara 

penelitian yang akan dilakukan peneliti bukan hanya membahas menyangkut 

pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang adab, tetapi jauh lebih luas dari 

itu. Penelitian ini akan mencoba mengungkap secara mendalam bagaimana konsep 

pendidikan berbasis adab bukan hanya berhubungan dengan pendidikan secara 

umum, tetapi juga relevansinya dengan pendidikan nasional di Indonesia. 

Ketiga, Abdul Ghoni menulis dengan judul “Pemikiran Pendidikan Naquib 

al-Attas dalam Pendidikan Islam Kontemporer” dalam Jurnal Lentera: Kajian 

Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, March 2017. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengungkap pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib al-

Attas dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas 

cenderung bersifat rekonstruktif selektif yang berupaya menampilkan suatu sistem 

pendidikan Islam terpadu, yang tetap menjaga prinsip keserasian dan keseimbangan 

individu yang menggambarkan perwujudan fungsi utama manusia sebagai „abd Allah 
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dan khalifah al ard. Selain itu juga mengungkap gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan 

serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang bersifat fard‟ain dan fard kifayah.
11

 

Dapat dilihat bahwa penelitian tersebut hanya memfokuskan pemikiran 

pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan tidak ditemukan pembahasan 

konsep adab secara mendalam. Pembahasan yang ada hanya pada makna dan tujuan 

pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan, serta integrasi ilmu. Tulisan ini tidak 

membahas relevansi konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam 

pendidikan  sama sekali. Dengan demikian gagasan Syed Muhammad Naquib al-

Attas tidak terlihat secara jelas dalam kajian ini. 

Keempat, penelitian tesis oleh Syahri Kismanto dengan judul “Konsep Adab 

dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Menurut Syed Muhammad Naquib al-

Attas”, pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2016. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui konsep adab menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, 

dan relevansi konsep adab dengan pendidikan Islam. Hasil penelitian diperoleh 

bahwa konsep adab bertujuan untuk melahirkan manusia yang sadar akan tanggung 

jawabnya kepada Allah SWT yang senantiasa disembah, memahami dan 

melaksanakan tanggung jawabnya kepada diri sendiri dan masyarakat dengan adil 

dan senantiasa berussaha memperbaiki dirinya ke tahap yang lebih sempurna. 

Sekilas terlihat bahwa penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti. Namun jika ditelisik lebih jauh, maka terlihat perbedaan 
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 Abdul Ghoni, “Pemikiran Pendidikan Naquib al-Attas Dalam Pendidikan Islam 

Kontemporer”, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Volume 3, Nomor 1, 

(2017), h. 210 
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yang cukup besar. Pembahasan tentang konsep adab Syed Muhammad Naquib al-

Attas tidak mendapatkan porsi pembahasan secara mendalam. Begitu pula relevansi 

konsep adab Syed Muhammad Naquib al-Attas hanya pada pendidikan Islam. Dengan 

demikian gagasan adab Syed Muhammad Naquib al-Attas tidak terlihat secara luas 

dalam kajiannya ini. 

Kelima, Kemas Badaruddin dengan judul buku “Filsafat Pendidikan Islam, 

Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas”, diterbitkan di 

Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar, 2007. Fokus kajian dalam buku ini adalah 

reformulasi konseptual filosofis al-Attas yang berkaitan dengan masalah-masalah 

pendidikan, esensi gagasan al-Attas dalam dunia pendidikan, dan aktualisasi konsep 

pendidikan al-Attas dalam konteks pendidikan Islam.
12

 

Dapat dilihat bahwa penulis hanya menggali gagasan-gagasan pemikiran al-

Attas dengan membandingkan antara ta‘dīb, tarbiyah, dan taʻlīm. Penulis tidak 

membahas secara mendalam konsep adab al-Attas, demikian pula aplikasi dalam 

dunia pendidikan. Dengan demikian gagasan adab al-Attas tidak terlihat secara jelas 

dalam buku tersebut.  

Memperhatikan tujuan dan hasil dari kelima penelitian sebelumnya, calon 

peneliti menganggap bahwa konsep pendidikan berbasis adab oleh Syed Muhammad 

Naquib al-Attas dan relevansinya dengan kebijakan pendidikan nasional belum 

terungkap secara komprehensif. Berbagai penelitian sebelumnya hanya berfokus pada 
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 Kemas Baharuddin, Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Naquib 

al-Attas,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 
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konsep adab yang dihubungkan dengan pendidikan Islam. Peneliti menemukan celah 

yang sebelumnya belum tersentuh oleh peneliti lain, yaitu bagaimana konsep 

pendidikan berbasis adab Syed Muhammad Naquib al-Attas direlevansikan dengan 

pendidikan nasional di Indonesia, sehingga manfaat konsep tersebut semakin meluas. 

Tentunya menarik untuk dikaji eksistensi adab sebagai tujuan pendidikan, dimana 

salah satunya adalah menjadikan manusia yang beradab. 

Berdasarkan uraian mengenai beberapa penelitian yang relevan tersebut, maka 

fokus penelitian ini sangat urgen, karena akan mengungkap konsep pendidikan 

berbasis adab Syed Muhammad Naquib al-Attas secara utuh, dan relevansinya 

terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Kerangka pikir dan metode penelitian ini 

juga menjadi kekhasannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Teoretis 

Konsep pendidikan berbasis adab merupkan gagasan pemikiran pendidikan 

yang dikemukakan Naquib al-Attas, dimana dalam konsep adab menyebutkan bahwa 

inti dari pendidikan adalah penanaman adab yang bertujuan untuk melahirkan 

manusia yang baik (a good man). Hal tersebut diungkap oleh Naquib al-Attas bahwa 

The aim of education in Islam is to produce a good man. The fundamental elemnet 

inherent in the concept of education in Islam is the inculcation of adab (ta‟dib).
13

 

Tujuan pendidikan inilah yang menjadi dimensi fokus pertama yang akan diungkap 

dalam penelitian ini. 
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 Syed Muhammad Naquib al-Attas (ed), Aims and Objectives of Islamic Education, (Jeddah: 

King Abdulaziz University, 1979), h. 1. 
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Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan manusia 

yang baik. Untuk mencapai hal tersebut maka tujuan pendidikan harus jelas, yaitu 

melalui penanaman adab. Apabila tujuan pendidikan  tersebut direlevansikan dengan 

tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka manusia 

yang cerdas yang dimaksud adalah manusia yang baik. Adapun indikator manusia 

baik yang merupakan tujuan pendidikan nasional yaitu melahirkan manusia yang: (1) 

beriman; (2) bertakwa; (3) berakhlak mulia; (4) sehat; (5) berilmu; dan (6) menjadi 

warga negara yang baik. Semua indikator keberhasilan tujuan pendidikan tersebut 

adalah melalui penanaman adab dalam semua jenjang pendidikan. 

Manusia yang baik dan penanaman adab merupakan dua kata kunci yang 

merupkana inti dari konsep pendidikan berbasis adab Naquib al-Attas. untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan niat yang baik dan keikhlasan dalam 

menuntut ilmu. Niat yang dimaksud disini adalah meluruskan niat dalam menuntut 

ilmu semata-mata karena Allah, bukan untuk berbangga diri, mengumpulkan harta, 

atau mencari perhatian manusia. Adapun ikhlas dalam menuntut ilmu diawali dengan 

tazkiyatun nafs, atau penyuciaan jiwa. Tanpa penyucian jiwa, ilmu yang masuk ke 

dalam diri seseorang akan menjadi tidak baik, ilmunya menjadi rusak, tidak 

bermanfaat, dan tidak membawa kepada kebahagiaan. Dengan niat dan keikhlasan 

dalam menuntut ilmu maka akan melahirkan manusia yang baik, yaitu manusia yang 

beradab dan akan membangun peradaban yang baik. 

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan tersebut, kemudian diturunkan 

menjadi kurikulum pendidikan. Naquib al–Attas menyusun kurikulum pendidikan 
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berbasis adab dengan mengklasifikasikan ilmu menjadi dua, yaitu farḍu ʻain dan 

farḍu kifāyah. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa manusia bersifat dualitas, yaitu 

terdiri dari aspek rohani dan jasmani, sehingga klasifikasi ilmu menjadi fardhu „ain 

dan fardhu kifayah menjadi keniscayaan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia 

pada dua aspek tersebut.  

Secara rinci Naquib al-Attas menyebutkan ilmu farḍu ʻain merupakan ilmu 

pemberian Allah, dimana ilmu ini mutlak adanya yang bersifat perlu dan wajib, yang 

didalannya mencakup ilmu-ilmu agama. Adapun ilmu farḍu kifāyah merupakan ilmu 

capaian, yang mencakup ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis, yang sifatnya 

wajib bagi sebagian manusia saja.  

Kurikulum pendidikan ini akan menjadi bahasan pada dimensi fokus yang 

kedua dari penelitian ini, dengan menitik beratkan pembahasan pada kedua aspek 

tersebut. Rumusan kurikulum pendidikan ini penting, sebab salah satu faktor 

rusaknya pendidikan modern menurut Sayyed Hossein Nasr adalah hilangnya 

klasifikasi ilmu, sebagaimana yang pernah terjadi dalam tradisi keilmuan Islam. 

Setelah tujuan dirumuskan, kurikulum disusun, hal yang juga menjadi sorotan 

dalam dimensi fokus dalam penelitian ini adalah sistem evaluasi pendidikan. Evaluasi 

merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan, sebab dengan  evaluasi, akan 

terlihat apakah tujuan pendidikan sudah tercapai, apakah kurikulum yang telah 

disusun dan dilaksanakan telah seperti yang diharapkan, dan sebagainya. Dalam 

dimensi fokus ini, yang akan disorot adalah: (1) evaluasi pendidikan antara adab dan 



17 
 

 
 

ilmu; (2) evaluasi pendidikan terkait dengan waktu; (3) evaluasi pendidikan terkait 

dengan tujuan; (4) evaluasi pendidikan terkait dengan kurikulum. 

Hasil dari seluruh pembahasan dimensi fokus dari konsep pendidikan berbasis 

adab Naquib al-Attas kemudian akan dipadukan dengan sistem pendidikan nasional 

yang ada di Indonesia. Tentunya dengan konsep pendidikan berbasis adab dapat 

memberikan masukan dan konstribusi terhadap pendidikan nasional guna menjadi 

solusi atas berbagai macam masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research)karena dilakukan di perpustakaan dengan tujuan untuk menganalisis isi 

buku (content analysys).
14

 Disebut penelitian kepustakaan, karena terdapat 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
15

 Marry W George dalam 

Ardiyansyah menyebutkan bahwa jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian 

yang didalamnya terdapat proses identifikasi dan alokasi sumber-sumber yang 

menyediakan informasi faktual atau pendapat pakar berkaitan dengan pertanyaan 

penelitian.
16
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 16 
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 Mestika Zed,  Metode Penelitian Kepustakaan,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

h. 3 
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 Muhammad Ardiyansyah, “Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan 

Aplikasinya di Perguruan Tinggi,  (Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa, 2020), h. 19 
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Senada dengan hal tersebut, Mahmud menyebutkan bahwa penelitian 

kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau 

majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur.
17

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan bukan 

hanya kegiatan membaca buku, mencatat, dan mengumpulkan data, akan tetapi juga 

harus mampu mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul sesuai dengan 

tahapan penelitian kepustakaan. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan didasarkan pada tiga 

alasan pokok, sebagaimana yang dikemukakan Mestika Zed, yaitu: pertama persoalan 

penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak 

mungkin diharapkan datanya dari riset lapangan. Kedua studi pustaka diperlukan 

sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (prelimanry research) 

untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau 

dalam masyarakat. Ketiga data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan 

penelitiannya.
18

 Penelitian kepustakaan dapat pula mengumpulkan informasi atau 

data empirik yang telah dilakukan orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-

laporan hasil penelitian ilmiah. 

2. Langkah-Langkah Penelitian Kepustakaan 

Setiap penelitian dituntut untuk melakukan langkah-langkah dalam penelitian 

yang lasim disebut sebagai metode ilmiah. Creswell dalam Amir Hamzah 
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 Mahmud, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31 

18
 Mestika Zed,  Metode Penelitian Kepustakaan,  h. 2-3 
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menyebutkan bahwa metode ilmiah menuntut peneliti untuk melakukan langkah-

langkah ilmiah dalam penelitiannya, sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang menentukan tujuan penelitian. 

b. Membuat prediksi, yang jika dikonfirmasi akan dapat menyesuaikan 

permasalahan tersebut. 

c. Mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan prediksi tersebut. 

d. Menganilis dan menginterpretasi data untuk melihat apakah data yang diperoleh 

mendukung prediksi dan menjawab pertanyaan penelitian.
19

 

Dalam penelitian kepustakaan, juga melakukan langkah-langkah ilmiah 

dengan setidaknya memiliki empat ciri utama. Keempat ciri utama inilah yang 

mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian kepustakaan, yaitu: pertama bahwa 

peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan 

pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua data pustaka bersifat siap pakai (ready 

made), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung 

dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga bahwa data 

pustaka umumnya adalah data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan 

dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan. Keempat 

bahwa dalam kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
20

 Keempat 
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ciri utama studi kepustakaan inilah yang merupakan corak khusu penelitian 

kepustakaan yang berbeda dengan jenis penelitian yang lainnya. 

Berdasarkan metode ilmiah dan ciri-ciri utama studi kepustakaan, peneliti 

melakukan langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan, sebagai berikut: 

a. Pemilihan topik 

b. Eksplorasi informasi 

c. Menentukan fokus penelitian 

d. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, berupa informasi atau data empirik yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil laporan penelitian resmi, dan 

literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. 

e. Membaca bahan kepustakaan, dengan tujuan untuk menggali serta mendalami 

bahan bacaan yang memungkinkan peneliti menemukan ide-ide baru yang terkait 

dengan judul penelitian. 

f. Membuat catatan penelitian, serta membuat kesimpulan dari hasil bacaan dalam 

bentuk laporan. 

g. Mengolah catatan penelitian dan atau dianalisis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. 

h. Menyusun laporan 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan (approach) diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu objek 

atau permasalahan.
21

 Sanjaya menyebutkan bahwa pendekatan dalam penelitian 

merupakan titik tolak atau sudut pandang (perspektif) yang digunakan terhadap 

proses penelitian
22

. Sedangkan pendekatan penelitian (research approach) menurut 

Creswell adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari 

asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, 

dan interpretasi data.
23

  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian 

adalah usaha peneliti untuk menetapkan sudut pandang atau cara mendekati persoalan 

yang dipilih oleh peneliti sebagai titik tolak untuk memecahkan suatu masalah dengan 

langkah-langkah dan prosedur tertentu. 

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian kualitatif yang menekankan bahwa setiap temuan (sementara) 

dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum menjadi 

teori.
24

 Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif juga dapat dipandang 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata 
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 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

(Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 10 
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 A. Chaedar Alwasilah,  Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan 
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yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
25

 Dengan 

kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan keutuhan gejala atau 

peristiwa dengan memahami makna dari gejala peristiwa tersebut.  

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap 

(to describe and explore), menggambarkan dan menjelaskan (to describe and 

explain), untuk menguji dan memahami (to examine or to understand), dan untuk 

menemukan dan mengembangkan (to discover pr to generate).
26

 Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Sukmadinata menambahkan bahwa penelitian kualitatif 

dimaksudkan pula untuk mendapatkan data yang bersifat eksplanatif (kejelasan) 

tentang hubungan peristiwa dengan makna.
 27

 

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, calon peneliti akan 

maksimal untuk mengumpulkan data berdasarkan karya Syed Muhammad Naquib al-

Attas dengan cara membaca, menalaah dan mengkaji teksnya secara mendalam, serta 

menginterpretasi kandungannya pemikirannya dengan konsep pendidikan berbasis 

adab. Calon peneliti juga berusaha mencari sumber data sekunder lain yang 

mendukung penelitian, menggali makna dari informasi atau data empirik yang 

terdapat dalam buku-buku, hasil penelitian, maupun literatur yang lain. 
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Pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

pedagogik dan pendekatan yuridis formal. Ilmu pendidikan (pedagogik) merupakan 

suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pendidikan dan kegiatan mendidik. 

Sudirman menyebutkan bahwa salah satu masalah pokok yang dibahas dalam ilmu 

pendidikan adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.
28

 Penelitian ini 

membahas tentang pendidikan berbasis adab yang direlevansikan dengan pendidikan 

nasional, jelas menggunakan perspektif ilmu kependidikan (pedagogik) dalam 

memandang masalah tersebut.  

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis formal. 

Pendekatan yuridis formal terhadap pendidikan adalah pendekatan terhadap dasar 

negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dasar 

negara yang dimaksud adalah Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Dasar 1945,  dan Pancasila. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.  

Pendekatan yuridis formal diperlukan dalam penelitian ini karena menyangkut 

masalah pendidikan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai salah satu tujuan berbangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Demikian pula dalam Pancasila sila kedua yaitu Kamanusiaan Yang Adil dan 

Beradab, yang merupakan tujuan dari pendidikan yang dijalankan tersebut. Adapaun 
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dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan batang tubuh dari konstitusi, 

merupakan penjabaran dari kedua dasar negara tersebut yang terdapat dalam UUD 

1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-Undang RI, Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara rinci menjabarkan tentang 

tujuan pendidikan nasional serta komponen-komponen yang berkaitan dengan 

pendidikan. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reserach), maka 

sumber datanya juga bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur. Untuk 

lebih jelasnya, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.
29

 Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah buku menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu: 

1) The Concept of Education In Islam : A Framework for an Islamic Philosophy of 

Education, Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), Kuala Lumpur 

Malaysia 1980  karya Syed Muhammad Naquib al-Attas. 

2) Islam and Secularism, ISTAC, Kuala Lumpur Malaysia 2003 karya Syed 

Muhammad Naquib al-Attas. 
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3) Prolegomena to The Methaphysics of Islam : an Exposition of The Fundamental 

Elements of The World of  Islam, ISTAC, Kuala Lumpur Malaysia 1995, karya 

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 

4) Konsep Pendidikan Dalam Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas, penerjemah Haidar 

Bagir dari buku Syed Muhammad Naquib al-Attas yang berjudul The Concept of 

Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, Cet IV, 

Mizan Bandung, 1992. 

5) Islam dan Sekularisme, Penerjemah Khalif Muammar, dari buku Syed Muhammad 

Naquib al-Attas, Islam  and  Secularism, Cet II Institut Pemikiran Islam dan 

Pengembangan Insan (PIMPIN) Bandung, 2011. 

Ada beberapa alasan mengapa calon peneliti memilih buku tersebut, yaitu: 

pertama peneliti ingin mengungkap secara mendalam konsep pendidikan berbasis 

adab yang terdapat dalam buku tersebut, kedua peneliti ingin mencari relevansi antara 

konsep adab dengan pendidikan, dan ketiga peneliti ingin menelaah lebih jauh konsep 

pendidikan berbasis adab dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Atas ketiga 

alasan tersebut calon peneliti memilih buku yang merupakan karya langsung dari 

Syed Muhammad Naquib al-Attas yang memuat tentang konsep pendidikan berbasis 

adab. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti 

dapat menunjang data pokok.
30

 Sumber data sekunder yang digunakan adalah karya 
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ilmiah, buku-buku, dan tulisan ilmiah dari pakar pendidikan yang lain yang 

mengelaborasi pemikiran pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas khususnya 

tentang konsep adab yang ada dalam buku primer,  serta pendidikan nasional di 

Indonesia. Salah satu diantara sumber data sekunder yaitu buku Filsafat dan Praktik 

Pendidikan Islam yang merupakan karya Wan Mohd Nor Wan Daud yang merupakan 

penjelasan khusus dari buku The Concept of Education In Islam karya Syed 

Muhammad Naquib al-Attas. 

Sumber data sekunder lainnya antara lain “Al-Attas‟ Concept of Ta‟dib as 

True and Comprehensive Education in Islam” karya Wan Mohd Nor Wan Daud, 

buku Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan 

Tinggi  karya Muhammad Ardiyansyah, buku Pendidikan Islam Mewujudkan 

Generasi Gmilang Menuju Negara Adidaya 2045 karya Adian Husaini, dan beberapa 

buku serta jurnal ilmiah yang mendukung tema penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan merupakan penelitian yang sumber data empirik baik primer maupun 

sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur 

yang lain. 

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
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notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
31

 Sugiyono lebih mempertegas lagi bahwa 

yang dimaksud dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
32

 Jadi  dokumentasi 

merupakan tulisan, gambar, atau karya yang monumental yang berisi suatu ide 

tertentu, gagasan, atau suatu pemikiran. 

Dengan demikian, teknik dokumentasi merupakan cara untuk menggali dan 

mengumpulkan dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer atau sumber utama adalah 

berasal dari buku The Concept of Education In Islam dan Islam and Secularism . 

kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diproleh dengan 

menggali data dari buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

Dalam teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, calon peneliti  

melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membaca sumber data primer dan sumber data sekunder. 

b. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

c. Mengolah catatan yang sudah terkumpul. 

d. Hasil dokumentasi tersebut dicatatat dalam komputer sebagai alat 

pengumpulan data sebelum dilakukan analisis dan kesimpulan. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis 

catatan singkat sepanjang penelitian.
33

 Sementara itu Bodgan & Biklen dalam 

Hamzah menyatakan bahwa: 

Data analysis is the process of systematically searching and arraging the 

interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you can accumulate 

to increase your own understanding of them and to enable you to present what 

you have discovered to others.
34

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Data yang telah terkumpul berdasarkan teknik pengumpulan data, kemudian 

dianalisis. Bungin menyebutkan bahwa analisis yang dimaksud adalah dengan 

membuat inferensi-inferensi (proses penarikan kesimpulan) berdasarkan 

pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan umum yang dapat ditiru 

(replicabel) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.
35

 Teknik analisis data 

yang akan peneliti gunakan adalah: 
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a. Analisis Konten 

Analisis konten (content analysis) merupakan metode penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari 

sebuah buku atau dokumen.
36

 Sedangkan Lasswell dalam Rinaldy menyebutkan 

bahwa analisis konten merupakan penelitian yang bersifat membahas secara 

mendalam isi suatu informasi tertulis atau cetak dalam media massa.
37

 Dapat 

disimpulkan bahwa analisis konten merupakan suatu cara penelitian dengan tahapan 

tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi, kemudian ditarik 

sebuh kesimpulan.  

Alasan  peneliti menggunakan analisis konten adalah karena penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya berupa buku dan 

dokumen-dokumen maupun literatur. Analisis konten digunakan untuk memahami 

lebih mendalam konten atau isi buku karya Syed Muhammad Naquib al-Attas terkait 

dengan konsep pendidikan berbasis adab. Setelah memahami konsep tersebut, peneliti 

menarik suatu kesimpulan mengenai konsep tersebut.  

Ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam analisis konten 

berdasarkan teori Krippendroft, yaitu: 

a. Unitizing (pengunitan) 

b. Sampling (penyampilang) 

                                                           
36

 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, h. 220 

37
 Wakter Rinaldy, Analisis Isi (Content Analysis), http://rinaldy-

tuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysys.html.  



30 
 

 
 

c. Recoding/coding (perekaman/koding) 

d. Reducing (pengurangan) data atau penyederhanaan data 

e. Abductively inferring (pengambilan simpulan berdasar kepada analisis 

konstruk dengan berdasar pada konteks yang dipilih 

f. Naratting (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian.
38

 

b. Analisis Induktif 

Penelitian kepustakan yang menggunakan pendekatan kualitatif, analisis 

datanya bersifat induktif. Analisis data induktif suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-lang sehingga dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.
39

 Dengan demikian, peneliti 

menggunakan analisis induktif dalam mengolah data setelah memahami konten dari 

buku karya Syed Muhammad Naquib al-Attas dengan tujuan untuk mengorganisir 

hal-hal yang berkaitan dengan konsep pendidikan berbasis adab. 

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis induktif dalam penelitian ini 

menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yaitu: reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing/ verification).
40
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reduksi informasi, 

yaitu proses analisis informasi yang beragam dengan volume yang banyak sehingga 

perlu melakukan penyaringan atau sortir terhadap data yang masih berbentuk 

gelondongan. Reduksi informasi berupa merangkum informasi yang utama, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sesuai tema dan pola-

nya. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil penga-

matan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan.
41

 

Tujuan dari reduksi data adalah untuk memperoleh informasi yang sesuai 

dengan objek penelitian serta memudahkan peneliti dalam mengolah data. Kegiatan 

yang dilakukan dalam reduksi data dapat berupa pembuatan singkatan, pengodean, 

pengategorian, pengurutan, pengelompokan, pemusatan tema, dan pembuatan batas-

batas permasalahan. Perhatian reduksi data dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

penyiapan dan pengolahan data sedemikian rupa untuk penarikan suatu kesimpulan 

mengenai konsep pendidikan berbasis adab. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Data berupa uraian verbal yang telah diinventarisir tentu dalam jumlah yang 

sangat banyak, bertumpuk-tumpuk, sehingga menuntut peneliti untuk melakukan 
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proses penyajian data yang sistematis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya.
42

 Penyajian data akan memudahkan untuk memahami fakta 

yang terjadi, merencanakan kerja ke depan berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam proses penyimpulan, maka peneliti 

harus melakukan kategorisasi, pengelompokan, dan atau membuat klasifikasi, 

kemudian menyusunnya dalam suatu kerangka sistem sesuai dengan alur atau peta 

masalah penelitian. Misalnya, data yang termasuk kategori kosep adab dan teori 

kebijakan pendidikan pendidikan nasional di Indonesia disusun dalam suatu sistem 

tertentu, melakukan klasifikasi data mengenai berbagai ragam kebijakan pendidikan 

nasional. Begitupun dilakukan klasifikasi data mengenai relevansi konsep adab 

terhadap pendidikan nasional  kemudian disusun dalam suatu sistem tertentu. Melalui 

proses display data tersebut, peneliti akan sangat mudah untuk mengendalikan peta 

penelitian. Hal ini memudahkan untuk menemukan kekurangan mengenai data yang 

dibutuhkan, sehingga peneliti akan melakukan pengumpulan data tambahan.
43
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c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mengartikan data yang ditam-

pilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.
44

 Kesimpulan yang dikemukakan 

dikatakan kredibel bila disertai oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Jadi, pena-

rikan kesimpulan merupakan temuan baru yang dihasilkan penelitian ini, berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas (kabur/samar-

samar) setelah diadakan penelitian menjadi jelas. 

Melalui tahapan analisis data ini diharapkan dapat diketahui konsep 

pendidikan berbasis adab yang pendidikan di era moderen, begitu pula konsep 

pendidikan berbasis adab yang direlevansikan dengan pendidikan nasional di 

Indonesia. Data yang diperoleh melalui dokumentasi data primer dan data sekunder, 

kemudian dipilih dan disajikan maka ditarik satu kesimpulan akhir. Kesimpulan ini 

merupakan hasil penelitian, yaitu temuan baru berupa deskripsi atau gambaran 

tentang konsep adab dan relevansinya dengan kebijakan pendidikan nasional.  

Kesimpulan akhir merupakan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan pada 

rumusan masalah sebagai tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan harus 

didasarkan pada pola hubungan tertentu di lapangan mengenai fokus penelitian. Di 

mana pola hubungan ini kemudian terus dicari dan disesuaikan dengan data-data 

(fenomena) di lapangan secara berulang-ulang. Bila pola hubungan ini dapat diterima 

berdasarkan data yang terkumpul, maka dapat dijadikan sebagai teori baru. 
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c. Deskriptif Analitik 

Deskriptif analitik merupakan metode analisis dengan cara menguraikan 

sekaligus menganalisis. Kutha Ratna menyebutkan bahwa dengan menggunakan 

kedua cara tersebut secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan 

secara maksimal.
45

 

Peneliti menggunkan deskriptif analitik dalam penelitian ini, bertujuan untuk 

mengungkapkan relevansi konsep pendidikan berbasis adab yang terdapat dalam 

buku karangan Syed Muhammad Naquib al-Attas dengan pendidikan secara umum 

dan pendidikan nasional secara khusus. 

7. Pengujian Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian ini objektif, ilmiah, dan kredibel, maka dilakukan uji 

keabsahan data berdasarkan pendapat Sugiyono yang meliputi: credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliability), dan 

confirmability (objektivitas).
46

  

a. Credibility (validitas internal) 

Validitas internal keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, yaitu kembali melakukan pengamatan melalui studi dokumen sampai 

mendapat data jenuh. Dilakukan pemeriksaan kembali data di lapangan secara teliti 

dan melibatkan pancaindra secara saksama. Melakukan triangulasi sumber data, 
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dengan metode, dan dengan teori. Melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk 

mendapatkan pandangan kritis terhadap hasil penelitian, temuan teori substantif, 

membantu mengembangkan langkah berikutnya, dan pandangan lain sebagai 

pembanding.
47

 Uji validitas internal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid sehingga hasil penelitian juga valid dan akurat. 

b. Transferability (validitas eksternal) 

Uji validitas eksternal menunjukkan seberapa akurat hasil penelitian dapat 

diterapkan pada situasi dan tempat lain. Untuk mendapatkan validitas eksternal, maka 

hasil penelitian disusun secara sistematis, diberikan uraian rinci, jelas, dan dapat 

dipercaya.
48

 Dengan demikian, pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai hasil penelitian dan cara pengaplikasiannya di lapangan. Sehingga, menun-

jukkan kemungkinan untuk diterapkan dalam konteks dan situasi sosial lain. 

c. Dependability (reliabilitas) 

Uji reliabilitas hasil penelitian dilakukan dengan audit oleh auditor yang 

independen terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses dan tahap penelitian ini 

dilakukan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif di lapangan, 

yaitu dengan menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan membuat  kesimpulan. 
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Tingkat reliabilitas data ditentukan dengan pengulangan suatu studi dalam suatu 

kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama.
49

 

Kaitannya dengan uji dependabilitas penelitian ini, dilakukan audit oleh 

pembimbing untuk memeriksa dan mengarahkan keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan 

uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.  Peneliti kemudian menjelaskan 

metodologi penelitian dan mendeskripsikan jejak aktivitas lapangan. 

d. Confirmability (objektivitas) 

Hasil penelitian dikatakan objektif bila linear dengan uji dependability.  

Apabila penelitian dilakukan sesuai prosedur, sistematis, dan reliabel, maka dapat 

menghasilkan penelitian yang objektif. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep 

pendidikan berbasis adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan relevansinya 

terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Secara khusus, berdasarkan rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui  tujuan pendidikan menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

relevansinya dengan tujuan pendidikan Nasional. 
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2. Mengetahui  kurikulum pendidkan Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

relevansinya dengan kurikulum  pendidikan nasional. 

3. Mengetahui sistem evaluasi pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

relevansi dengan sistem evaluasi pendidikan pendidikan nasional. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik bagi peneliti maupun 

pengembangan dalam dunia pendidikan (secara akademik). Seraca rinci kegunaan 

penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Kegunaan  Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembagan ilmu 

pengetahuan serta memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis 

mengenai konsep pendidikan berbasis adab dan relevansinya terhadap 

Pendidikan Nasional menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. 

b. Menjadi bahan masukan bagi pengembangan kependidikan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek 

sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

2. Kegunaan  Praktis 

a. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bahan evaluasi dalam 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Pendidikan Nasional  dan 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

b. Bagi Peneliti 
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Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk 

diterapkan di tempat tugas peneliti. 

  



 
 

1 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ADAB DAN TUJUAN 

PENDIDIKAN NASIONAL 

 

A. Konsep Adab 

1. Pengertian Adab 

Secara etimologis term al-adab dalam lisān al-ʻArab memiliki makna  al-

duʻa
1
, yang berarti undangan, seruan atau panggilan, yang derivasinya adalah al-

audah, al-ma‟dubah, dan al-ma‟dabah yang berarti makanan atau jamuan makanan 

yang secara khusus dihidangkan dalam rangka mengundang orang lain untuk 

menikmatinya.
2
 Menurut Ibn Qayyim dalam Ahmad Alim, kata adab berasal dari kata 

ma‟dubah yang berarti jamuan atau hidangan, dengan kata kerja adaba-ya‟dibu yang 

berarti menjamu atau menghidangkan makanan.
3
 

Menurut Naquib al-Attas, adab merupakan suatu istilah yang khas dalam 

tradisi Islam, yang sulit ditemukan padanan katanya dalam bahasa lainnya termasuk 

bahasa inggris.
4
 Dalam makna bahasa, Naquib al-Attas sepakat dengan pendapat para 

ahli bahasa mengenai pengertian dasar adab dalam arti yang asli sebagai undangan 
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atau jamuan. Namun al-Attas, selain menyebutkan pengertian adab, juga memberikan 

perumpamaan yang cukup indah tentang makna adab. Dalam bukunya, Islam and 

Secularism , Naquib al-Attas lebih lanjut  menyatakan: 

Adab in the original basic sense is the inviting to a banquet. The idea of 

banquet implies that the host is a man of honour and prestige, and that many 

people are present; that the people who are present are those who in the 

host‟s estimation are deserving of the honour of the invitation, and they are 

therefore people of refined qualities and upbringing who are expected to 

behave as befits their station, in speach, conduct and etiquette. Un the same 

sense that the enjoyment of fine food in a banquest is greatly enhanced by 

noble and gracious company, and  that the food a partaken of in accordance 

with the rules of refined conduct, behaviour and etiquette.
5
 

 

Menurut Naquib al-Attas, adab pada pengertian asalnya merupakan undangan 

pada suatu jamuan. Jamuan bermakna bahwa tuan rumah merupakan orang yang 

terhormat, dan para hadirin yang hadir memenuhi undangan perjamuan patut 

mendapat penghormatan. Oleh karena itu, karena yang diundang dan yang 

mengundang merupakan orang budiman dan terhormat, diharapkan berperilaku sesuai 

dengan kedudukan mereka, dalam percakapan, tingkah laku dan etiket. Kenikmatan 

makanan dalam jamuan itu makin bertambah dengan kehadiran orang-orang 

terhormat serta rahmah, hidangan disantap dengan tatacara, perilaku, dan etiket yang 

penuh kesopanan. Dengan pengertian tersebut, Naquib al-Attas telah memberikan 

penjelasan yang sangat baik terhadap makna adab secara bahasa, bukan hanya sebatas 

undangan, tetapi juga makna dibalik undangan atau jamuan tersebut. 
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Berdasarkan defenisi tersebut terlihat bahwa dalam tataran etimologis, makna 

adab belum terkait secara eksplisit dengan pendidikan atau disiplin ilmu tertentu. 

Kata adab secara praktis masih terkait dengan etika kesopanan, dan itupun masih 

dalam lingkup yang sempit yaitu etika di meja makan atau kesopanan dalam 

menerima undangan dan jamuan makan. 

Secara terminologis, term adab bermakna general. Apabila ditinjau dari sisi 

tingkah laku, makna adab merupakan esensi dari semua sikap yang baik melalui 

latihan  terpuji yang membuat seseorang mencapai satu keutamaan. Sedangkan orang 

yang beradab adalah orang yang terhimpun sikap baik di dalam dirinya. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Abu al-Qasim al-Qusyairy (w 465H) dalam kitabnya al-Risālah 

al-Qusyiriyah, dan dikuatkan oleh Muhammad „Ali al-Fayyumi yang disepakati Abu 

Zaid al-Anshari, yang  dikutip oleh Ardiyansyah
6
. Makna adab dalam sisi ini 

bermakna semua nilai-nilai kebaikan yang dapat mendatangkan keutamaan dan 

ketenangan jiwa. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w.751) menanggapi pendapat al-

Qusyairy bahwa adab adalah aplikasi atau pengamalan akhlak yang baik, karena adab 

merupakan upaya aktualisasi kesempurnaan karakter dari potensi menuju aplikasi.
7
 

Dari pendapat ini terlihat bahwa adab itu bukan hanya semua sikap baik yang ada 

pada diri manusia, namun juga harus diaktualisasikan dalam bentuk aplikasi dalam 

kehidupan.  
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K.H. M. Hasyim Asy‟ari dalam bukunya Ādabul „Ālim wal-Muta‟allim yang 

diterjemahkan Etika Pendidikan Islam
8

 menyebutkan bahwa adab sangat 

berhubungan erat dengan keimanan. Nialai-nilai kebaikan yang ada pada manusia 

tidak hanya berhenti pada tataran aplikasi, tetapi kesemuanya itu harus dibarengi 

dengan keimanan kepada Allah. Adian Husaini mengutip pernyataan Hasym Asy‟ari 

sebagai berikut: 

“Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, 

„Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah 

mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan 

meyakini Allah tanpa sedikitpun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki 

keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika 

keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) 

dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid 

yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia 

mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakekatnya ia belum 

mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada 

Allah”
9
 

 

Berdasarkan penjelasan Kyai Hasyim Asy‟ari tergambar dengan jelas makna  

adab dan hubungan dengan ajaran Islam. Adab tidak hanya dimaknai sebagai sikap 

baik dalam bentuk sopan santun, tetapi dalam pengaplikasiannya harus juga dibarengi 

dengan keimanan kepada Allah. 

Makna lain dari adab adalah pengetahuan. Ulama yang memposisikan adab 

sebagai pengetahuan adalah al-Syārif „Ali ibn Muhammad al-Jurjānī (740-816). 

Adian Husaini menyebutkan bahwa al-Jurjani mendefenisikan adab dengan 
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pengetahuan yang menjaga pemilikya dari berbagai kesalahan.
10

 Dalam defenisi ini, 

al-Jurjani memposisikan adab sebagai pengenalan (ma‟rifat). Adab merupakan proses 

memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk 

kesalahan. Dengan pengetahuan adab yang diperoleh dari proses belajar, pelajar 

memiliki etika dan tingkah laku yang baik.  

Berbeda dengan kedua defenisi sebelumnya, Hujjatul Islam al-Imam al-

Ghazālī (450-505 H) memberikan makna berbeda untuk adab. Menurutnya, adab 

adalah pendidikan diri lahir dan batin yang mengandung empat perkara: perkataan, 

perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang.
11

 Defenisi al-Ghazālī ini lebih lengkap dari 

pendapat sebelumnya, karena al-Ghazālī menggabungkan makna  adab kedalam dua 

aspek, yaitu eksoterik dan esoterik. Baiknya adab pada aspek eksoterik menjadi tanda 

baiknya adab pada aspek esoterik. Sehingga aspek batin yang baik akan melahirkan 

perilaku yang terpuji, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

Naquib Al-Attas memberikan pengertian adab yang mencakup  ilmu dan amal 

sekaligus, sebagai makna baru terhadap kata  adab. Lebih jauh al-Attas menerangkan 

tentang adab sebagai ilmu: 

We said that adab identifies itself as knowledge of the purpose of seeking 

knowledge. The purpose of seeking konwledge in Islam is to inculcate 

goodness in man as man and individual itself. The end of education in Islam is 

to produce a good man...
12
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Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan. Al-

Attas menyebutkan bahwa tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah menanamkan 

kebaikan dalam diri manusia untuk menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang 

baik menurut al-Attas dapat dihasilkan melalui  penanaman adab, karena adab dalam 

pengertian yang luas meliputi kehidupan spiritual dan material manusia yang 

menumbuhkan sifat kebaikan yang dicarinya. 

Adapun adab dimaknai sebagai amal, yaitu tindakan yang benar dari 

mendisiplinkan pikiran dan jiwa yang dibangun di atas ilmu. Naquib Al-Attas 

menyebutkan: 

Adab involves action to discipline the mind and soul; it is acquisition of the 

good qualities and atributes of mind and soul; it is to perform the correct as 

againts the erroneous action, of right or profer as againts wrong; it is the 

preserving from disgrace. Thus adab as the disiplinary action, the selective 

acquisition, the coreect performance and the qualitative preservation, 

together with the knowledge that they involve, constitutes the actualization of 

the purpose of  knowledge.
13

 

 

Adab yang dimaksud adalah tindakan dalam mendisiplinkan diri dalam bentuk 

tingkah laku yang benar dan pemeliharaan kualitatif berikut segala penhetahuan yang 

terkandung didalamnya. Dalam hal ini, penekanan adab menurut al-Attas yang 

mencakup amal dalam proses pendidikan adalah untuk menjamin bahwasanya ilmu 

dipergunakan secara baik di dalam masyarakat. 

Defenisi Naquib al-Attas di atas telah merangkum pengertian adab, ilmu, dan 

amal dalam suatu kombinasi yang utuh. Kombinasi yang harmonis antara ketiga hal 
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tersebut yang al-Attas sebut sebagai pendidikan. Al-Attas menyebutkan, Education is 

in fact ta‟dib, for adab as here defined already involves both „ilm and „amal
14

. Bahwa 

pendidikan merupakan cakupan dari ilmu dan amal sekaligus. 

Dari penjelasan tentang defenisi adab secara terminologis dapat disimpulkan 

bahwa kata adab merupakan kata yang singkat namun sarat akan makna. Adab 

berkaitan erat dengan pengetahuan tentang sikap, tingkah laku, kebaikan, 

pengamalan,  keutamaan, yang diperoleh melalui proses belajar yang berhubungan 

erat dengan keimanan. Unsur penanaman adab adalah melalui pendidikan dengan 

disiplin diri yang dibangun di atas ilmu. 

2. Adab, Akhlak, dan Karakter 

Akhlāk secara etimologis berasal dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari 

kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat
15

 Sejalan 

dengan pengertian tersebut, Azhar Arsyad berpendapat bahwa Kata akhlāk diartikan 

dengan tabiat, karakter, perangai, kebiasaan, dan agama, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti "budi pekerti" atau "perilaku".
16

  Kata akhlāk apabila dihubungkan 

dengan kepribadian dimaknai dengan sifat-sifat yang relatif tetap.
17

  Akhlāk dapat 
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juga diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, mental, tabiat, watak, yang 

membedakannya dengan orang lain.
18

 

Yunahar Ilyas menyebutkan bahwa kata akhlāk berakar dari kata khalaqa 

yang berarti menciptakan, seakar dengan kata Khāliq (pencipta), makhlūq (yang 

diciptakan), dan khalq (penciptaan).
19

 Kesamaan akar kata antara Khaliq dan makhlūq 

menunjukkan keterpaduan antara pencipta (Allah) dan yang diciptakan (manusia). 

Dengan kata lain, perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru 

mengandung nilai akhlāk apabila tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada 

kehendak Khālik. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara etimologi kata 

akhlāk bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia dan juga alam, tetapi juga antara manusia dengan 

Tuhan.  

Secara terminologi, ada beberapa pengertian akhlāk menurut para ahli. Indo 

Santalia merangkum beberapa pendapat para ahli tentang pengertian akhlak, sebagai 

berikut: 

a. Imam al-Ghazali: akhlāk adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa 

melakukan pertimbangan dan pemikiran. 

b. Ibnu Maskawaih: akhlāk adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melualui 

pemikiran lebih dulu. 
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c. Abdul Karim Zaidan: akhlāk adalah nilai dan sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik dan buruk untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkan.
20

 

 

Defenisi akhlāk tersebut dapat dipahami sebagai dorongan jiwa seseorang 

untuk melakukan sesuatu, atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang 

muncul secara spontan. Jika yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka 

perilaku tersebut merupakan akhlāk yang mulia dan sebaliknya apabila bertentangan 

dengan syariat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.  

Pendapat lain tentang akhlak diutarakan al-Qurtubi dalam Mahjudin bahwa 

perbuatan yang bersumber dari manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang 

disebut akhlāk.
21

 Pandangan al-Qurtubi tentang akhlāk lebih menekankan pada aspek 

perbuatan yang berakhir pada pembiasaan, sehingga menjadi kebiasaan yang terus 

menerus sehingga tidak merasa berat untuk melakukannya. 

Dari beberapa defenisi di atas menunjukkan bahwa akhlāk merupakan sifat 

yang telah meresap dalam jiwa seseorang, kemudiaan diimplementasikan dalam 

bentuk perbuatan dengan kesadaran yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan 

tanpa pemaksaan. Apabila sesuatu dilakukan hanya karena terpaksa, atau melakukan 

sesuatu bukan karena dorongan jiwa, maka hal tersebut tidak dapat disebut akhlāk.  

Dari deskripsi dan uraian tentang akhlāk secara etimologi dan terminologi 

menajadi jelas bahwa akhlāk tidak sepenuhnya sama dengan adab, namun memiliki 
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hubungan yang sangat erat. Akhlāk adalah kondisi jiwa, sifat yang ada padanya bisa 

baik dan bisa buruk. Sedangkan dengan adanya penanaman adab, maka jiwa dididik 

untuk selalu menjadi baik dan menjauhi segala yang buruk. 

Adapun karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani (Greek), yaitu 

charassein yang berarti to engrave yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan.
22

, apabila dihubungkan dengan kepribadian dimaknai dengan sifat-

sifat yang relatip tetap.
23

 Karakter dapat juga diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, 

mental, akhlāk atau budi pekerti, tabiat, watak, yang mebedakannya dengan orang 

lain.
24

  

Dalam kamus psikologi, karakter diartikan sebagai kepribadian ditinjau dari 

titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan 

dengan sifat-sifat yang relatip tetap.
25

 Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia disebutkan pengertian karakter sebagai berikut: 

Karakter adalah tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain; watak; Karakter juga bisa berarti 

huruf, angka, runag, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar 

dengan papan ketik; berkarakter (verb) mempunyai tabiat; mempunyai 

kepribadian; berwatak.
26
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Beberapa ahli juga mendefenisikan karakter dan pendidikan karakter  sebagai 

berikut: 

a. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, memberikan pengertian bahwa karakter adalah watak, tabiat, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak.
27

 

b. Thomas Lickona sebagaimana dikutip Marzuki dalam Nofiaturrahmah, 

mendefenisikan karakter sebagai “A reliable inner disposition to respond to 

situations in a morally good way. Character so conceived has three interrelated 

parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior”. Karakter mulia (good 

character) mencakup pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing) yang 

menimbulkan komitmen terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhirnya benar-

benar melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan demikian, karakter 

mengacu pada serangkaian pengetahuan (cognitives) sikap (attitudes), dan 

motivasi (motivations), serta perilaku (behavior) dan keterampilan (skills).
28

 

c. Herman Kertajaya dalam Asmani menyebutkan bahwa karakter adalah ciri khas 

yang dimiliki seseorang dan ciri khas tersebut adalah asli mengakar pada 
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kepribadian seseorang tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana 

seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.
29

 

d. Azis mendefenisikan karakter sebagai kualitas atau kekuatan mental dan moral, 

akhlāk atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

membedakan dengan individu lain.
30

 

e. Albaboris mengidentikkan karakter dengan akhlāk berdasarkan rumusan imam 

al-Ghazali. Imam al-Ghazali mendefenisikan akhlāk sebagai keadaan dalam jiwa, 

yang mana dari situ muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran maupun pemahaman yang mendalam. Dalam kaitan, kita 

mengenal akhlāk terpuji (akhlāqul karīmah) dan akhlak tercela (akhlāqul 

mazmūmah). Akhlāk terpuji adalah karakter baik yang tertanam dalam jiwa 

seseorang, yang darinya muncul kebiasaan-kebiasaan baik secara spontan, 

sedangkan akhlāk tercela adalah karakter jelek yang tertanam dalam jiwa 

seseorang yang darinya muncul kebiasaan-kebiasaan buruk secara spontan.
31

 

Dari berbagai macam pengertian dan defenisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kualitas atau 

kekuatan mental, moral, akhlāk atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus 

yang membedakannya dengan individu yang lain. Karakter inilah yang mendorong 
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individu untuk bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. Jika seseorang memiliki 

karakter yang baik, maka orang tersebut akan merasa aman dalam hidupnya serta 

terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan tidak bermoral. 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa antara adab, akhlāk, dan 

karakter tidaklah sama. Untuk dua isitilah pertama, yaitu adab dan akhlak adalah 

istilah yang khas dalam Islam, yang memiliki landasan yang jelas dari wahyu. 

Sedangkan karakter merupakan istilah dari barat yang sebagian ahli menyamakannya 

dengan akhlak dan adab, padahal sangat jauh berbeda. Dalam pandangan Islam, orang 

yang berkarakter belum tentu berakhlak, sedangkan orang yang berakhlak sudah jelas 

berkarakter. Demikian pula dalam proses nilai (ta‟dīb), Islam memiliki konsep yang 

matang sehingga akan melahirkan manusia yang beradab dan berakhlak. 

3. Konsep Adab dalam Islam 

Adab merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Demikian 

pentingnya adab ini, sehingga begitu banyak ulama membahas tentang adab. 

Diantaranya Imam al-Bukhārī menyusun kitab dengan judul al-Adāb al-Mufrad, 

sebuah kitab yang berisi hadis tentang bagaimana keteladanan dalam masalah adab 

serta pendidikan adab dalam kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. 

Kata adab dengan berbagai macam derivasinya seperti adib, ta‟dīb, dan 

muaddib, tidak ditemukan didalam al-Qur‟an. Meskipun demikian, para ahli tafsir 

dalam memberikan penafsiran ayat  tentang ilmu dan pendidikan justru memasukkan 

adab sebagai faktor utamanya. Seperti firman Allah dalam QS. At-Tahrim/66 : 6 
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هَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ ياَ أَي ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْـفُسَكُمْ وَأَىْلِيكُمْ ناَراً وَ  قُودُىَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ عَلَيـْ
 ل يَـعْصُونَ اللَّوَ مَا أَمَرَىُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

Menurut Ibn Abbas dan Ali Ibn Abi Thalib yang merupakan pakar tafsir 

dikalangan sahabat, menafsirkan ayat tersebut dengan: 

بُوْهُمْْ موَعَلِّمُوْهُمْْْأدَِّ  

“Didiklah mereka dengan adab, dan ajarkanlah mereka dengan ilmu”
32

 

Ayat tersebut ditafsirkan dengan perintah untuk menanamkan adab dan 

mengajarkan ilmu kepada  anak. Tafsiran ini menunjukkan bahwa adab merupakan 

bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Harus ada usaha dan upaya yang 

dilakukan orang tua dalam menanamkan adab kepada anak-anaknya karena hal 

tersebut merupakan amanah dari Allah kepada setiap orang tua. Tujuan dari mendidik 

anak dengan adab dan ilmu adalah agar supaya nantinya di akhirat mereka dapat 

selamat dari api neraka. 

Walaupun menurut para ulama, kata adab tidak disebutkan dalam al-Qur‟an 

secara langsung, namun dalam hadis, kata adab ditemukan  dengan berbagai macam 
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 Muhammad Ardiyansyah,  Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya 

di Perguruan Tinggi, h. 59 
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makna. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibn Majah 

disebutkan pentingnya memuliakan anak dengan memperbaiki adabnya, 

 

صلى ال  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النـ عْمَانِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَد ثُ، عَنْ رَسُولِ الِ 
 ( 1763أخرجو ابن ماجة ) .أَدَبَـهُمْ  وَأَحْسِنُوا  أَوْلَدكَُمْ،  أَكْرمُِوا  :عليو وسلم، قاَلَ 

 

Artinya: 

Dari al Hāriṡ bin Al Nu‟mān, aku mendengar Anas bin Mālik 

diriwayatkan dari Rusulullahu saw. beliau bersabda: Muliakanlah anak-

anakmu dan perbaikilah perilaku mereka. (HR Ibn Mājah, Sunan Ibn 

Mājah,  No. 3671)
33

 

 

Adab dalam hadis ini menurut para ulama adalah cara memperbaiki perilaku 

anak adalah dengan mengajarkan mereka latihan jiwa dan akhlak yang baik  

مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ  مَا نَََلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أفَْضَلَ   

Artinya: 

Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dibandigkan 

dengan adab yang baik. (HR. Ahmad dan al-Hakim)
34

 

 

Menurut para ulama, untuk membentuk perilaku yang baik, anak harus dididik 

dengan teguran, peringatan, bahkan sampai pukulan dengan cara yang baik, agar dia 

terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk. 

 علِّقوا السَّوطَ حيثُ يراه أىلُ البيتِ فإنَّو لهم أدَبٌ 

                                                           
33

 Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah. Muhaqqiq: Syu‟aib al-Arnauth, No.hadis 3670, Cet.I tahun 

1430H/200M, Dar al risalah al-„Alamiyyah. Juz 4, h.636. 

34
 Al-Imām Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal, al-Muhaqqiq: Syu‟aib 

Al-Arnauth, no.hadis: 15403, Cet. I thn 1421H/2001H, Muassasah al-Risalah, Juz 24, h. 124 
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Artinya: 

Dari Ibn Abbās, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Gantungkanlah 

cambuk di tempat yang bisa dilihat penghuni rumah, karena itu menjadi adab 

(kedisiplinan) untuk mereka. (HR. Al-Thabrani)
35

 

 

Tujuan dari pada menghukum disini dimaksudkan untuk mendisiplinkan anak, 

dalam rangka penerapan adab anak. Adapun sanksi hukuman, dalam riwayat lain Ibn 

Sahnun menyebutkan bahwa sanksi (kedisiplinan) untuk anak adalah tiga kali 

pukulan (cambuk), jika lebih dari itu akan dikenakan qishash pada hari kiamat. 

Berdasarkan beberapa riwayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. 

sangat memperhatikan menyangkut tentang adab. Adab merupakan proses pendidikan 

untuk menanamkan kebaikan kepada anak. Cara untuk menanamkan adab yaitu 

dengan jalan contoh teladan, menyampaikan langsung dalam bentuk pengajaran, 

latihan dan pembiasaan, ataupun pemberian sanksi kedisiplinan. 

Demikian pentingnya adab dalam Islam, Kyai Hasym Asy‟ari dalam kitabnya 

Adabul Ālim  wal-Muta‟alim, menuliskan kesimpulan: 

“Apabila ditinjau dari beberapa hadis Rasulullah saw dan keterangan para 

ulama di atas, kiranya tidak perlu kita ragukan lagi betapa luhurnya 

kedudukan adab didalam ajaran agama Islam. Karena, tanpa adab dan perilaku 

yang terpuji maka apa pun amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak 

akan diterima di sisi Allah s.w.t. (sebagai satu amal kebaikan), baik 

menyangkut amal qalbiyah (hati), badaniyah (badan), qauliyah (ucapan), 

maupun fi‟liyah (perbuatan). Dengan demikian, dapat kita maklumi bahwa 

salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah 

s.w.t. adalah melalui sejauh mana aspek adab disertakan dalam setiap amal 

perbuatan yang dilakukannya.
36

 

                                                           
35

 Sulaiman bin Ahmad in Ayyub bin Muthayyar Lil Khamy Al-Syaamio, Abu Al Qasim Al 

Thabraani, Al Mujam Al-Kabiir, no.hadis: 10671, Muhaqqiq Hamdy bin „Abdul Majied al-Salafi, Juz 

10, Cet.II, 1415H/1994M, Maktabah bin Taimiyah, Kairo. h. 284. 
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 Adian Husaini, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara 

Adidaya 2045 Kompilasi Pemikiran Pendidikan, h. 36 
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Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adab dalam Islam 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Kesimpulan dari Kyai Hasyim Asy‟ari di 

atas merupakan alasan yang sangat kuat tentang pentingnya adab di dalam Islam. 

Sehaingga jatuh bangunnya ummat Islam tergantung sejauh mana umat Islam dapat 

memahami dan menerapkan konsep adab dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang 

memiliki adab, akan beradab terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungan sekitar. 

Sehingga kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, selain akalnya, 

juga adabnya. Adab dalam Islam bukan hanya sekedar sopan santun atau baik  budi 

bahasa, tetapi juga berkaitan erat dengan iman dan ibadah seseorang.  

B. Konsep Pendidikan Berbasis Adab  

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam usaha membangun 

sumber daya manusia serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Secara etimologi kata 

pendidikan berasal dari bahasa Indonesia dengan kata dasar didik, mendapatkan 

awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti memelihara dan memberi latihan 

(ajaran,pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
37

 Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

mengartikan pendidikan dengan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik.
38
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 W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (ed. III, Cet. IV; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 291. 

38
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1991), h. 323. 
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Pendidikan merupakan upaya dalam bentuk perbuatan mendidik dengan memberi 

ajaran mengenai akhlāk dan kecerdasan.. 

Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education, yang berasal dari kata to 

educate yang artinya process teaching, training, and learning, or people involved  in 

teaching or training
39

 , yaitu proses mengajar, pelatihan, dan pembelajaran, atau 

orang yang terlibat dalam pengajaran atau pelatihan. Langgulung menyebutkan 

bahwa setidaknya ada tiga komponen yang terlibat yaitu, pelaku (manusia), materi 

(ilmu), dan proses.
40

 

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dari sisi etimologi, pengertian 

pendidikan sudah menunjukkan unsur-unsur yang ada didalamnya, yaitu tujuan 

menyampaikan pengetahuan, materi (ilmu), metode (proses), dan evaluasi. Kesemua 

unsur-unsur pendidikan tersebut tercakup dalam kurikulum pendidikan.  

Secara terminologi, para ahli pendidikan berbeda pendapat memaknai 

pendidikan. Azyumardi Azra mengutip pendapat Muhammad Natsir yang 

menyatakan bahwa secara filosofis pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan 

ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti 

sesungguhnya.
41

Senada dengan pendapat tersebut, Marimba yang menyatakan bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 
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 Oxford, Learner‟s Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2008), h. 143. 

40
 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003), 

h. 2 
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 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3-4. 
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perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama.
42

 Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan proses bimbingan 

menuju kepada kesempurnaan manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, yang 

memberi manfaat pada kehidupan anak didik di masyarakat. Pendidikan yang tidak 

mengarah kepada kesempurnaan aspek jasmani dan rohani maka akan mengalami 

ketidak seimbangan pada diri manusia itu sendiri. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Basri dan Tatang yang menyebutkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk 

memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik.
43

 Inti pendidikan menurut pendapat ini adalah proses pendewasan  manusia 

seutuhnya, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Melalui pendidikan, anak 

dididik agar memiliki kemerdekaan berfikir, merasa, berbicara, dan bertindak dengan 

penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 

1 ayat 1 menegaskan 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 

                                                           
42

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam 
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 Hasan Basri dan Tatang, Kepemimpinan Pendidikan, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2015), h. 58. 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
44

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, 

membina, membantu serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala 

potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. 

2. Pendidikan Dalam Islam. 

Dalam perspektif Islam, kata pendidikan dalam bahasa Arab memiliki 

beberapa istilah yang dipakai dalam mendefenisikan arti pendidikan. Mansur 

Muhammad menyebutkan minimal ada sepuluh istilah yang mewakili definis 

pendidikan, yaitu: 1) al-Tansyīah (tumbuh dan berkembang); 2) al-Iṣlāh (perbaikan); 

3) al-Ta‟dīb atau adab (adab dan tata krama); 4) al-Tahzīb (pemurnian); 5) al-Tahzīr 

(membersihkan dari hal-hal yang kotor); 6) al-Tazkiyah (penyucian); 7) al-Ta‟līm 

(pengejaran); 8) al-Siyāsah (strategi kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan); 9) 

al-Irsyād wa al-Nashihah (bimbingan dan pemberian nasehat); dan 10) al-Akhlāk 

(akhlak, etika, dan moral).
45

 

Pada Konferensi Internasional Pertama tentang Pendidikan Islam, yang 

diselenggarakan di kota suci Mekkah pada tanggal 31 Maret sampai dengan 8 April 

1977 M/ 12-20 Rabi‟al-Tsani 1397 H yang 330 sarjana Muslim, disepakati bahwa 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 
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tarbiyah, taʻlīm, dan ta‟dīb merupakan kata yang mengandung arti pendidikan.
46

 

Ketiga kata tersebut yang mewakili istilah pendidikan di dalam Islam, yang 

dibuktikan dengan seringnya digunakan kata tersebut dalam berbagai kitab, lembaga, 

seminar, muktamar, dan berbagai instrumen lainnya yang berkenaan dengan 

pendidikan. 

a. Tarbiyah  

Kata tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim fa‟il 

yang dipetik dari fi‟il (kata kerja) yang berarti pendidikan.
47

 Ahmad Tafsīr  

menyebutkan bahwa tarbiyah itu sendiri artinya pendidikan yang berasal dari  tiga 

akar kata dasar, yaitu: rabbā – yarbū, yang berarti tumbuh, bertambah;  rabbiya – 

yarbā berarti menjadi dasar; dan rabba – yarubbū yang berarti memperbaiki, 

menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara.
48

 Ketiga kata tersebut 

mengandung unsur-unsur esensial dari pendidikan itu sendiri yaitu pengetahuan, 

intelejensi, dan kebijakan. 
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 Ketiga istilah tarbiyah, ta‟lim, dan ta‟dib merupakan kata yang mengandung arti 
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Konferensi ini dihadiri 330 sarjana Muslim, yang berlangsung dari tanggal 31 Maret sampai dengan 8 

April 1977 M/ 12-20 Rabi‟al-Tsani 1397 H, yang membahas konsep-konsep Islam dan metodologinya 
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Istilah tarbiyah yang  merupakan akar kata dari Rabb mengacu kepada Allah 

sebagai Rabbul „Ālamīn. Sebagaimana tafsiran kata Rabb dalam Surah Al Fātihah 

ayat 2. Al Imām Al-Baiḍāwaī (w.685 H) berkata dalam tafsirnya Anwār al-tanzīl Wa 

Asrār al-ta‟wīl:  

الرب في الأصل بمنعى التربية وىي تبليغ الشيء إلى كمالو شيئا فشيئا, ثمّ وصف بو تعالى 
 .49للمبالغة

Al- Rabb pada asalnya berma‟na tarbiyah,yaitu mengantarkan sesuatu  

kepada kesempurnaannya setahap demi setahap, selanjutnya 

disifatkan kepada Allah sebagai bentuk mubalaghah.  

Senada dangkan Al-Baiḍawī, Al-Raghib Al Aṣafahanī (w.502 H) mengatakan, 

“Pada asalnya, Ar Rabb berarti tarbiyah  yaitu menumbuhkan sesuatu setahap demi 

setahap hingga sampai pada batas kesempurnaan.” 
50

 

Sedangkan kata al-rabb menurut Fathur Razi dalam Ridwan menyebutkan 

bahwa rabb merupakan fonem yang seakar dengan tarbiyah yang memiliki arti al-

tanwiyah yaitu pertumbuhan dan perkembangan.
51

  Al-Qurtubi dalam Ma‟zumi dkk 

mengartikan rabb dengan pemilik, tuan, maha memperbaiki, yang maha mengatur, 

yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan.
52

 Sedangkan Ahmad Syah 

mengartikan rabb sebagai menumbuhkan atau membuat sesuatu menjadi sempurna 
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secara berangsur-angsur.
53

 Berarti kata rabb sendiri memiliki arti yang sangat luas, 

antara lain, bertumbuh, berkembang, menguasai, memiliki, mengatur, memelihara, 

mengembangkan, dan bisa juga berarti memanajen.. 

Secara terminologi, tarbiyah juga memiliki banyak defenisi yang intinya sama 

yaitu mengacu kepada proses pengembangan potensi manusia. Ma‟zumi dkk 

mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian tarbiyah sebagai berikut: 

a. At-Thabarīmenyebutkan bahwa tarbiyah adalah proses pengembangan dan 

bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga 

mutarabbi (anak didik) bisa dewasa dan mandiri untuk hidup ditengah 

masyarakat. 

b. Al-Marāghī dalam tafsirnya mendefenisikan tarbiyah sebagai kegiatan yang 

disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak dan 

menyenangkan, tidak membosankan. 

c. Al-Ashqalanī mengartikan tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian 

ilmu, menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari.
54

 

Berdasarkan pengertian tersebut, tarbiyah merupakan proses menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi manusia baik berupa fisik, intelektual, dan spiritual 

sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara memelihara, 
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mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya secara terencana, sistematis dan 

berkelanjutan.  

b. Taʻlim 

Kata taʻlīm berasal dari akar kata „allama – yu‟allimu – taʻlīm yang diartikan 

dengan mengajarkan dan pengajaran.
55

 Kata taʻlīm menurut Thālib mengandung arti 

memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu.
56

 Sedangkan Quraish 

Shihab menyebutkan bahwa jika dalam bahasa arab ada kata yang tersusun dari huruf 

ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya adalah  untuk menggambarkan bahwa 

sesuatu itu sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan.
57

  

Kata taʻlīm juga merujuk kepada Allah sebagai Dzat yang Maha „Ālīm, Dzat 

yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya.Sebagaimana ditegaskan 

dalam surah al-„Alaq  ayat 4-5: 

نسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ   الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ. عَلَّمَ الِْْ
Terjemahnya: 

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 

 

Ayat yang menggunakan kata kerja „allama terdapat pula dalam surah Al-

Baqarah ayat 31 dan Al-Rahman ayat 2-4: 
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 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْْاَءَ كُلَّهَا
Dia mengajar- taʻlīm -kan kepada Adam nama-nama seluruhnya  

نسَانَ .  عَلَّمَوُ الْبَ يَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الِْْ  
Yang telah mengajarkan al Quran.  Dia menciptakan manusia, Mengajarnya 

pandai berbicara.  

Demikian pula dengan Rasululah saw. Disebutkan dalam beberapa ayat 

bahwa diantara tugas beliau adalah taʻlīm al-kitāb wa al-hikmah, mengajarkan al 

Qur‟an dan Al Hikmah (Al-Sunnah)  Sebagaimana diterangkan dalam surah Ali-Imrān 

ayat 164 dan Al-Jumu‟ah ayat 2. 

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ ىُوَ الْكِتَ  لُو عَلَيْهِمْ آياَتوِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ ابَ ىوالَّذِي بَ عَثَ في الْأمُِّيِّيَن رَسُولًا مِّن ْ
  [٢٦٢٦]وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُّبِيٍن 

Terjemahnya  

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 

 

Dari tinjauan makna bahasa, kata taʻlīm mencakup makna pendidikan dan 

pembelajaran yang berfokus pada transfer ilmu pengetahuan. Disamping itu, taʻlīm 

juga mencerdaskan pikiran dan membentuk keahlian setiap individu melalui berbagai 

kegiatan dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa makna ta‟lim 

secara umum hanya terbatas pada aspek pengajajaran yang merupakan upaya untuk 

memahami dan mengertia sesuatu tanpa tuntutatan untuk mengaplikasikannya. 
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Secara terminologi, para ahli pendidikan Islam memberikan defenisi taʻlīm 

dengan pendapatnya masing-masing. Abdul Fatah Jalal dalam Ahmad Syah 

mendefenisikan taʻlīm sebagai proses pemberian pengetahuan dengan dua makna,  

pertama, taʻlīm adalah proses pembelajaran terus menerus sejak manusia lahir 

melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. 

Pengertian ini digali dari firman Allah SWT yang terjemahannya sebagai 

berikut: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, 

dan hati agar kamu bersyukur”. (Q.S. al-Nahl/16:78). 

Pengembangan fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggung jawab orang tua 

ketika anak masih kecil. Setelah dewasa, hendaknya orang belajar secara 

mandiri sampai ia tidak mampu lagi meneruskan belajarnya, baik karena 

meninggal atau karena usia tua renta. Kedua, proses ta‟lim tidak berhenti pada 

pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, tetapi terus 

menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. Pengetahuan yang hanya sampai 

pada batas-batas wilayah kognisi tidak akan mendorong seorang untuk 

mengamalkannya, dan pengetahuan semacam itu biasanya diperoleh atas dasar 

prasangka atau taklid. Padahal al-Qur‟an sangat mengecam orang yang hanya 

memiliki pengetahuan semacam ini.
58

 

 

Pendapat ini didasarkan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan 

tidak mengetahui apa-apa, tetapi telah dibekali sejak lahir dengan berbagai potensi 

berupa pendengaran, penglihatan, dan hati untuk meraih dan memahami ilmu 

pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Tanggung jawab pengajaran 

dibebankan kepada orang tua baik kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai bekal 

bagi anak untuk melanjutkan proses pencarian ilmu berikutnya. 

Sementara itu Abdul Jalal dalam Khoiron Rosyadi mendefenisikan taʻlīm 

tidak berhenti pada pengetahuan lahiriyah, akan tetapi mencakup pula pengetahuan 
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teoritis, mengkaji secara lisan dan menyuruh melaksanakan pengetahuan itu, juga 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan serta pedoman perilaku.
59

 Pendapat 

ini tidak membatasi taʻlīm pada tataran pengetahuan, akan tetapi sampai kepada 

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa taʻlīm merupakan 

transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan potensi-

potensi yang dimiliki manusia. Dengan demikian, makna ta‟lim dalam pengertian ini 

meliputi makna kata mengajar dan mendidik yang bersifat universal, yang mencakup 

pengenalan, penyiapan, dan internalisasi pengetahuan dari pendidik kepada peserta 

didik.  

Sementara itu beberapa ahli pendidikan Islam justru membandingkan antara 

tarbiyah dengan taʻlīm. Muhammad „Āthiyah al-Abrasyi dalam Ridwan Nasir 

menyebutkan bahwa taʻlīm lebih khusus dari tarbiyah, karena taʻlīm hanya 

merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu 

saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan.
60

  

Muhammad „Abdul, Iqbal, dan Zia Gokalp dalam Nor Wan Daud 

mengkombinasikan antara termonologi tarbiyah dan taʻlīm dalam satu terminologi 

yang menunjukkan makna pendidikan, walaupun kata tarbiyah merujuk kepada 

pendidikan moral, dan ta‟lim sebagai penanaman dan transformasi pengetahuan 
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ilmiah.
61

 Naquib al-Attas justru membedakan antara tarbiyah dengan taʻlīm dari sisi 

ruang lingkupnya, bahwa ruang lingkup taʻlīm lebih umum dari tarbiyah, karena 

tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi 

eksternal yang mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik mental.
62

 

Pendapat  S.H. Nasr dalam Nor Wan Daud memberikan makna taʻlīm dan 

tarbiyah sebagai satu kesatuan yang saling terkait,  

Bukan hanya untuk melatih pikiran, melainkan juga untuk melatih 

keseluruhan potensi sebagai manusia. Itulah sebabnya, ia tidak hanya 

berimplikasi pada pengajaran ataupun transmisi ilmu (taʻlīm), tetapi juga 

melatih keseluruhan pribadi pelajar (tarbiyah). Guru bukan hanya seorang 

pengajar (mu‟allim yang mentransfer ilmu, melainkan juga seorang pendidik 

(murabbī) yang melatih jiwa dan kepribadian. Memang benar, pada tingkat 

tertentu, istilah mu‟allim itu sendiri dapat mencapai makna murabbi dengan 

baik, tetapi ia harus diberi konotasi etis yang dalam dunia modern telah 

merubah menjadi sesuatu yang terpisah secara total dari pengajaran dan 

transmisi ilmu, khususnya dalam tingkat pendidikan tinggi.
63

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwasanya taʻlīm merupakan 

transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan secara luas dan nilai-nilai Islam 

secara utuh melalui penumbuh kembangan potensi yang ada pada diri manusia, 

disamping itu juga menekankan pembinaan pribadi serta memberdayakan fungsi-

fungsi psikis manusia. 
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c. Ta‟dīb 

Term ta‟dīb dalam kamus Al-Mu‟jam al-Wasīth, yang dikutip Kamaruddin 

Sassi, disebutkan bahwa istilah ta'dīb biasanya diterjemahkan dengan pelatihan atau 

pembiasaan yang memiliki kata-kata dan makna dasar berikut: pertama, ta'diī berasal 

dari kata dasar 'aduba-ya'dubu' yang berarti pelatihan, mendisiplinkan diri Anda 

untuk perilaku dan perilaku yang baik. Kedua, ta'dīb berasal dari kata aba adaba-

ya'dibu, yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan yang berarti melakukan dan 

berperilaku sopan.
64

 Dari pengertian tersebut, Kata addaba sebagai bagian dari kata 

kerja ta'dīb mengandung arti mendidik, melatih, meningkatkan, mendisiplinkan, dan 

memberikan tindakan. 

Dalam makna yang lain, Kamaruddin Sassi menyebutkan bahwa kata ta‟dīb 

memiliki makna definitif sebagai:  

1. In the book At-Ta'rifat, Al-Jurjani gives the definition of adab as a worship of 

knowledge („irfān) which can protect itself from mistakes.(Al-Jurjani n.d., 10) 

2. In the book Al-Mu'jam al-Wasith, the term adab is given the meaning as a 

soul discipline to carry out education and teaching to obtain the applied 

behavior. Also means, conditions that cause the human mind to be compelled 

to practice the knowledge obtained(Dhaif n.d., 9).
65

 “ 

 

Dari  pengertian aturan tata bahasa Arab tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kata ta‟dīb yang diartikan sebagai memberi adab dalam bentuk perilaku yang baik, 

serta mendidik dengan disiplin yang menyebabkan pikiran manusia terdorong untuk 
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mempraktekan pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian terlihat jelas bahwa 

kata ta‟dīb menunjukkan makna pendidikan yang didalamnya terdapat ilmu, 

pengajaran, dan pengasuhan. 

Kata ta‟dīb menurut Hasan Langgulung lebih layak digunakan dalam 

memberikan makna pendidikan dari pada tarbiyah dan taʻlīm. Menurutnya, kata 

taʻlīm terlalu sempit karena hanya bermakna mengajar suatu ilmu kepada seseorang, 

sedangkan kata tarbiyah terlalu luas cakupannya termasuk mendidik binatang, dan 

tumbuh-tumbuhan. Langgulung menyebutkan kata  ta‟dīb sebagai mengajar yang 

bukan hanya terbatas pada transformasi pengetahuan, tetapi juga mendidik seseorang 

menjadi sosok manusia yang sempurna, serta cakupan pendidikan lebih spesifik untuk 

manusia.
66

 Sejalan dengan pendapat tersebut, al-Attas memberikan terminolgi tentang 

ta‟dīb sebagai berikut: 

Adab as ta‟dibis a discipline of body, soul and spirit as well, namely a 

discipline that confirms the recognition and recognition of the right place in 

relation to physical abilities and potential, intellectuals and spirituality, 

recognition and recognition of the fact that knowledge and form are arranged 

hierarchically according to various levels (marātib) and degrees. In adab will 

be reflected justice and wisdom (wisdom). Adab includes material and 

spirituallife. Adab also contains invitations to banquets that bring spiritual 

pleasure, adab involves discipline of mind and soul, right actions and aspects 

of honor. Adab's emphasis includes charity and knowledge so as to combine 

science and charity and manners harmoniously, from these three 

harmonizations giving birth to ta‟dibas the terminology of Islamic 

education.
67
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna ta‟dīb 

dalam konsep pendidikan Islam sudah mencakup unsur ilmu, instruksi, dan 

pembinaan yang baik. Sehingga kata ta‟dīb telah merangkum kata tarbiyah dan taʻlīm 

dalam satu kesatuan makna, yang menurut al-Attas bahwa kata ta‟dīb merupakan 

istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan dalam arti Islam. 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kata tarbiyah, taʻlīm,dan ta‟dīb 

menunjukkan satu konsep pendidikan Islam yang saling melengkapi. Pengertian-

pengertian inti yang terkandung dalam ketiga kata tersebut dapat dipadukan sehingga 

menghasilkan rumusan konsep definisi pendidikan Islam yang utuh. Dengan 

demikian pemaknaan terhadap pendidikan mencakup keseluruhan pengertian yang 

terkandung dalam kata tarbiyah, taʻlīm dan ta‟dīb.  

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam 

inheren dalam istilah tarbiyah, taʻlīm, dan ta‟dīb yang harus dipahami secara 

bersama-sama. Ketiga istilah tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama 

lainnya. Tarbiyah untuk arti pendidikan secara umum (education), taʻlīm bermakna 

pengajaran atau pembelajaran (instruction), adapun ta‟dīb bermakna pelatihan dan 

pembiasaan kepada manusia agar memiliki akhlāk atau tata krama yang baik 

(training).   

Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia 

dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain, yaitu mendidik dan memelihara serta mengajarkan dan 
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melatih. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan 

Islam: informal, formal dan non formal. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan secara etimologi dalam bahasa arab dinyatakan dengan kata ghāyat, 

ahdāf, atau maqāshid.
68

  Kata maqāshid adalah bentuk jamak dari kata maqshad yang 

berarti sesuatu yang dituju atau tempat tujuan. Kata ini merupakan kata jadian dari 

kata dasar qashāda yang bermakna niat, maksud, dan tujuan.
69

  Sedangkan ahdāf 

merupakan bentuk jamak (plural) dari kata tunggal hadaf yang berarti sasaran dan 

tujuan. 
70

 

Menurut para ahli pendidikan, bahwa penggunaan kata aims dan goals 

berbeda dengan istilah objective. Kata objective mempunyai pengertian yang lebih 

sederhana dan lebih ringkas menuju ke arah aims dan goals. Namun sebagian ahli 

pendidikan menyebut istilah objectives ini sebagai tujuan antara menuju ke arah 

tujuan umum. Mereka menggunakan istilah aims dalam referensi hasil khusus. Maka 

hasil pendidikan tidak dapat dikatakan objective kecuali dikhususkan dan 

ditempatkan pada bentuk-bentuk yang dapat diamati. Aims dipandang oleh sebagian 

ahli pendidikan sebagai tujuan umum, sedangkan objectives digunakan sebagai tujuan 

khusus.  Berdasarkan berbagai istilah tersebut di atas, maka tujuan pendidikan 
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(maqāshid al-tarbiyah) dalam Islam mengacu pada tujuan umum (aims) yang 

mengarah kepada tujuan akhir (goals) melalui tujuan antara (objectives).  

Tujuan pendidikan Islam bertitik tolak dari konsep penciptaan manusia 

sebagai khalifah. Manusia dalam al-Qur‟an menempati posisi istimewa, karena ia 

diciptakan oleh Allah Ta‟ālā sebagai khalifah fil „arḍī (wakil Tuhan) dengan tugas 

dan fungsi untuk beribadah hanya kepada-Nya.
71

   

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah sebagaimana dikutip oleh Rahmat 

Rosyadi bahwa Pendidikan Islam harus diselenggarakan dan dilaksanakan dengan 

tujuan untuk membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi insan 

kamil
72

  yang beriman, beriman bertakwa dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa 

Ta‟ālā berdasarkan fitrah yang telah dibawa sejak lahir.  

Sekaitan dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah yang telah 

dianugerahi fitrah yang lurus, maka  tujuan pendidikan adalah menjaga fitrah 

manusia. Penjagaan tersebut penting agar seseorang tetap berada di atas jalan 

hidupnya, yakni sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu sayyid 

Muhammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan al-Halabi, merumuskan tujuan 

pendidikan untuk menjaga (fitrah) manusia dan memperhatikannya sampai dia 
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menjadi pemimpin (khalifah) di bumi dengan kepemimpinan yang ditetapkan melalui 

peribadatan yang sempurna kepada Allah Rab (Tuhan) semesta alam.  

Dalam tataran konsep–teoritis tujuan Pendidikan Islam mengarah pada tujuan 

umum untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau mempersiapkan ke 

jalan yang mengacu kepada tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala, yaitu supaya beriman kepada Allah tunduk dan patuh secara total kepada-

Nya. Allah Ta‟ala berfirman dalam surah al-Dzariyat ayat 56:,   

وسَ إلََِّّ ليِعَْبدُُونِ    [١٥:١٥]وَمَا خَلقَْتُ الْجِهَّ وَالِْْ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.  

Naquib al-Attas merumuskan bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah 

melahirkan manusia yang baik (to produce the good man). Al-Atas mengatakan: 

“The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or 

justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is 

therefore to produce a good man . . . The fundamental element inherent in the 

Islamci concept of education is the inculcation of adab. . . “
73

 

Menurut Naquib al-Attas tujuan pendidikan yang lebih fundamental adalah 

melahirkan manusia yang baik. Manusia yang dalam konsep Al-Attas adalah manusia 

yang beradab.
74

 Artinya ia lebih menekankan pendidikan sebagi proses pembentukan 
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sikap dan perilaku yang betul (beradab) untuk mewujudkan tegaknya keadilan. 

Sehingga pendidikan sejatinya bukan sekedar pengajaran atau sebatas penambahan 

wawasan. Tetapi lebih penting lagi, pendidikan harus berdampak kepada perubahan  

sikap dan perilaku. 
75

 

Menurut Abdul Fattah Jalal seperti dikutip oleh Ahmad Tafsir, menyatakan 

bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba 

Allah. Ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. 

Dengan mengutip surah Al-Takwir ayat 27, Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah 

untuk semua manusia. Jadi, menurut Islam,  pendidikan haruslah menjadikan seluruh 

manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud 

dengan menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar 

manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang 

telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah 

kepada Allah. Ini diketahui dari ayat 56 surah al-Dzariyat. 
76

 Pendapat Jalal tentang 

tujuan pendidikan juga serupa dengan tujuan pendidikan menurut Khalid bin 

Abdullah bin Abdul Aziz al-Qasim. Al-Qasim mengatakan: 

“Tujuan (ghayah) daripendidikan Islam adalah tahqiq ubudiyah (realiasi 

ibadah) kepada Tuhan smesta alam yang merupakan hikmah dari penciptaan 

manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Dzariat ayat 56. 
                                                                                                                                                                      
Adian Husaini, Pendidikan Islam; Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab, (Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 1433 H/2012 M), hlm. 48.  

75
 Adian Husaini, Pendidikan Islam; Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 

2045, Kompilasi Pemikiran Pendidikan, (Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Depok, 2018), 

h. 10.  
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 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan..., h.46-47. 
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Menurutnya hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan dan kebahagiaannya 

yang kekal abadi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Syams ayat 9-10 

dan Hud ayat 105-108. 
77

  

Senada dengan al-Attas dan Jalal, Muhammad Quthub mengatakan bahwa 

tujuan umum pendidikan adalah manusia taqwa. Itulah manusia yang baik 

menurutnya. Itu diambilnya dari Al-Qur‟an surah Al-Hujurat/49 : 13, 

َ عَليِمٌ خَبيِسٌ ]... ِ أتَْقَاكُمْ ۚ إنَِّ اللََّّ   [٣١:٥٤إنَِّ أكَْسَمَكُمْ عِىدَ اللََّّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.
78

  

Manusia takwa ialah manusia yang selalu beribadah kepada Allah (Al-

Dzariyat ayat 56);
79

 manusia yang selalu menuruti ajaran Rasulullah (Al-Baqarah 

ayat 38); ringkasnya, manusia yang memenuhi syarat menjadi khalifah Allah di bumi. 

80
 Akhmad Alim mengatakan bahwa, “Tujuan pendidikan tidak pernah lepas dari 

tujuan hidup itu sendiri. Tujuan hidup manusia tidak lain, adalah untuk beribadah 

kepada Allah, dan menjadi khalifatullah di bumi.”
81
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 Khalid bin Abdullah bin Abdul Aziz al-Qasim, Ahdaf Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa 

Ghayatuha, https://www.alukah.net/culture/0/18838/ , diakses tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.30 

WIB.  
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 Surat Al-Hujurat ayat 13 
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 Hal ini sesuai dengan tujuan ibadah yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, 

sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 21.  
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 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, terj, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1988), h.21 dalam 
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81
 Akhmad Alim, Tafsir Pendidikan Islam, (Jakarta: AMP Press, 2014), h. 42 

 

 



75 
 

 
 

Sampai di sini dapat dilihat bahwa  para ahli Pendidikan Islam sepakat bahwa 

tujuan umum  Pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Manusia yang baik itu 

ialah manusia yang beribadah kepada Allah; Muhammad Quthb menghendaki 

manusia yang baik itu adalah manusia yang takwa kepada Allah. Konfrensi Dunia 

Islam Pendidikan Islam menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia 

yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah.  Menurut Ahmad Tafsir, 

ungkapan-ungkapan tersebut sesungguhnya berbeda dari segi redaksi; esensi yang 

dikandungnya sama.  

Apa yang dijelaskan di atas merupakan tujuan umum pendidikan islami. 

Untuk kepeluan pelaksanaan pendidikan, tujuan itu harus dirinci menjadi tujuan 

khusus, bahkan sampai ke tujuan operasional. 
82

 Menurut Al-Syaibani sebagaimana 

dikutip Ahmad Tafsir, tujuan pendidika islami mencakup tujuan yang berkaitan 

dengan individu, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, dan tujuan profesional. 

Tujuan individu mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, 

jasmani dan ruhani, dan kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di 

akhirat. Sedangkan tujuan yang berkaitan dengan masyarakat mencakup tingkah laku 

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan 

masyarakat, dan memperkaya pengalaman masyarakat. Adapun tujuan profesional 

berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagau seni, sebagai 

profesi, dan sebagai masyarakat.
83
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Ulama klasik Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Majid Irsan Al-Kilāni 

membagi tujuan pendidikan menjadi tiga, yakni tujuan individu, tujuan sosial 

kemasyarakatan, dan tujuan keumatan. Tujuan individu  adalah mendidik pribadi 

muslim yang beraqidah benar sesuai perintah Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Tujuan 

kemasyarakatan membentuk tatanan kehidupan ummat dan masyarakat yang islami 

sesuai dengan Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Sedangkan tujuan yang ketiga 

mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia.
84

 Al-Kilāni sendiri membagi tujuan 

pendidikan Islam menjadi dua tujuan besar, yaitu tujuan akhir (gharadh) dan tujuan 

antara (al-hadaf al-wasail). Tujuan akhir (al-ahdaf al-aghradh) yang dimaksud 

mencakup berbagai tujuan dan maksud terakhir yang hendak diwujudkan pada level 

pribadi (fardiyah), masyarakat (ijtima‟iyyah), dan dunia secara umum („ālamiyah). 

Sedangkan ahdaf wasail mencakup sarana (wasail) dan perangkat yang efektif guna 

mencapai tujuan akhir.
85

 Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut Al-Kilani 

merinci tujuan pendidikan islami menjadi tiga, yaitu (1) Pembinaan pribadi muslim 

yang shaleh, (2) melahirkan ummat yang islami, dan (3) menumbuhkan keyakinan 

dan kesadaran tentang persatuan ummat manusia dan pentingan saling melengkapi 

antar sesama anak manusia.
86

    

                                                           
84
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Menurut Al-Abrasyi tujuan akhir pendidikan islami mencakup; (1) pembinaan 

akhlaq, (2) menyiapkan anak didik untuk hidup dunia akhirat, (2) penguasaan ilmu, 

(3) penguasaan ilmu, dan (4) ketrampilan bekerja dalam masyarakat. 
87

 Sementara 

menurut Munir Mursi tujuan pendidikan islam mencakup (1) bahagia dunia akhirat, 

(2) menghambakan diri kepada Allah, (3) memperkuat ikatan keislaman dan melayani 

kepentingan masyarakat Islam, dan (4) akhlāk mulia.
88

  

Menurut Ahmad Tafsir pembagian tujuan pendidikan menurut Al-Syaibani 

menggunakan kategori ganda. Al-Arbasi tumpang tindih, tujuan nomor dua 

mencakup tujuan nomor satu, tiga, dan empat. Sedangkan pembagian Munir Mursi 

juga membingungkan. 
89

 Penulis cenderung kepada  pembagian tujuan menurut Ibn 

Taimiyah dan Al-Kilani. Dan penulis memandang, pembagian dan perincian yang 

dikemukan para pakar lainnya telah tercakup dalam pembagian al-Kilani dan Ibn 

Taimiyah. Sebagai contoh, menghambaan diri kepada Allah merupakan sifat pibadi 

muslim yang shaleh. Ibadah dan akhlaq termasuk bagian dari realisasi aqidah yang 

benar. Ibadah, akhlaq, merupakan buah dari penguasaan ilmu. Sementra kebahagiaan 

dunia akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu, ibadah, dan akhlaq serta komitmen 

terhadap petunjuk Al-Qur‟an dan Al-Sunnah.  
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 Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan 

Bustami A. Gani dan  Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 15-18. 
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C. Pendidikan Nasional di Indonesia 

1. Tujuan Pendidikan Nasional   

Salah satu diantara cita-cita luhur dari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..
90

 

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu diantara janji 

kemerdekaan. Hal ini  menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok 

dan agenda utama dalam setiap periode pemerintahan, siapapun pemerintahnya. 

Selain merupakan amanat konstitusi, pembangunan pendidikan merupakan jalan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selanjutnya, dalam rangka untuk merealisasikan cita-cita luhur mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka dibuatlah tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pada ayat 3 

dinyatakan, bahwa; “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.
91

  Selanjutnya pada pasal 31  (ayat 
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 Kaelan, “Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)”, h. 216 
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5) disebutkan, “Pemerintah memajukam ilmu pengetahuan dan tekonologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia.” 

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dalam pasal 31 UUD 45 tersebut 

kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang (UU)  Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. Dalam UU Sisdiknas (UU No.20) pasal 3 dijelaskan bahwa; 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
92

 

 

Kemudian dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga 

disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan melahirkan lulusan yang 

beriman dan bertakwa. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 poin a, bahwa: 

Pendidikan Tinggi bertujuan: “(a) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 

kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa”.
93

 

 

                                                                                                                                                                      
meingkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, dan karena itu  peningkatan keimanan dan 

ketakwaan itu merupakan suatu tugas penting dalam pelaksanaan pendidikan nasional. (Ahmad, Ilmu, 

hlm. 77). 
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Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Undang-

Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan  ke-4 pasal 31 ayat 3 dan 

5, yang berbunyi: 

(3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang  meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdeskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang, (4) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
94

 

 

Berdasarkan amanat undang-undang  di atas terlihat dengan jelas bahwa 

tujuan penyelenggaraan  pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Manusia cerdas yang dimaksud adalah manusia yang beriman, 

bertakwa serta berakhlak yang mulia. Orientasi pendidikan nasional merupakan 

aplikasi dari sila pertama dan kedua dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

Sesuai  penjelasan tersebut terlihat bahwa pendidikan di Indonesia 

berorientasi pada kemasyarakatan dan negara (good citizen). Negara memiliki andil 

yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan, 

dengan mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa. Melalui pendidikan yang baik akan melahirkan manusia berkualitas yang 

mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Begitu pula melalui 

pendidikan berusaha meraih keberhasilan sosial-ekonomi bagi setiap peserta didik, 
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dengan harapan supaya mereka dapat memperkuat status sosial-ekonomi negara. 

Manusia yang berkualitas merupakan investasi berharga bagi pembangunan bangsa.  

Sebenarnya tujuan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat merupakan 

pilihan bagi setiap negara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Namun dalam 

perkembangannya menimbulkan berbagai macam masalah. Nor Wan Daud 

menyebutkan bahwa diantara ekses buruk dari pendidikan  yang berorientasi pada 

masyarakat  adalah melahirkan patologi psiko-sosial dikalangan orang tua dan peserta 

didik yang disebut penyakit diploma (diploma disease).
95

 Penyakit diploma yang 

dimaksud adalah usaha usaha dalam meraih suatu gelas pendidikan bukan karena 

kepentingan pendidikan itu sendiri, tetapi karena nilai-nilai ekonomi dan sosial. Anak 

disekolahkan oleh orang tuanya agar nantinya mendapat pekerjaan yang layak (status 

sosial) dan penghasilan yang tinggi (dampak ekonomi). Semakin tinggi sekolah, 

maka semakin tinggi pula status sosial dan kesejahteraan. Hal inilah yang 

menyebabkan penyimpangan dalam dunia pendidikan. Peserta didik berlomba-lomba 

untuk mendapatkan nilai yang tinggi walaupun dengan cara curang, maraknya jual 

beli ijazah, serta munculnya lembaga pendidikan abal-abal. 

Selain itu, pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat melahirkan tujuan 

pendidikan yang pragmatis. Pendidikan dianggap berhasil jika warga negara meraih 

pekerjaan yang tepat, memperoleh gelar yang memungkinkan untuk memperoleh 
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pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam sebuah departemen sebagai pegawai 

aparatur sipil negara (ASN).  

Mengukur keberhasilan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia 

sebagai human capital, human resources, dan penikmat pembangunan yang 

berorientasi pada ekonomi dan status sosial, hanya akan berdampak buruk bagi 

kehidupan berbangsa kedepan. Bangsa ini akan kehilangan manusia-manusia yang 

jujur, pekerja keras, cinta pengorbanan, ulet, dan kreatip. Adian Husain menyebutkan 

bahwa pendidikan telah keliru menempatkan konsep kesuksesan dan keunggulan 

hanya pada keberhasilan pada anak-anak cerdas yang menduduki bangku-bangku 

kuliah.
96

 

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan kajian ulang mengenai 

tujuan pendidikan nasional. Dengan jalan menjabarkan konsep pembentukan manusia 

yang adil dan beradab. Demikian pula menjabarkan manusia yang beriman, bertakwa, 

serta berakhlak mulia,  kedalam tujuan pendidikan, kurikulum, program, dan evaluasi 

pendidikan. Sehingga tujuan pendidikan nasional sebagai amanat dari konstitusi dapat 

terwujud. 

2. Kurikulum Pendidikan  

Kurikulum  secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “curiculae” yang 

berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dimulai dari start sampai 
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dengan finish, pelarinya disebut curir dan tempat berpacu disebut curere.
97

 Dalam 

kamus Oxford Learner‟s Pocket Dictionary disebutkan curriculum is subjects 

included in a course of study or taught in a school, collage
98

, yaitu mata pelajaran 

yang termasuk dalam program studi atau diajarkan di sekolah. 

Pengertian kurikululum secara khusus dapat digunakan dalam pendidikan dan 

pengajaran, disebutkan oleh Nasution dengan mengutip kamus Webster bahwa 

kurikulum diberi arti: 

“a) A course esp. a specified fixed course of study, as in a school or collage, 

as one leading to a degree; b) The whole body of courses offred in an 

educational institution, or departement thereof,-.the usual sense”.
99

 

 

Berdasarkan  pengertian tersebut, layaknya seperti seorang pelari yang harus 

menyelesaikan jarak tempuh dalam berlari, kurikulum juga merupakan jarak tempuh 

yang harus dilalui oleh seorang siswa dalam menempuh pendidikan dan dibuktikan 

dengan ijazah sebagai tanda bahwa siswa tersebut telah menempuh pendidikan 

tertentu. Dengan kata lain, kurikulum merupakan jembatan yang sangat penting untuk 

mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan ijazah 

tertentu.
100

 Kurikulum dapat dipandang sebagai program yaitu alat yang digunakan 

sekolah untuk mencapai tujuan, kurikulum dipandang sebagai hal-hal yang 
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diharapkan akan dipelajari siswa, dan kurikulum dipandang sebagai pengalaman 

siswa. 

Kurikulum pada dasarnya merupakan panduan kegiatan yang dibuat agar 

situasi belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar.  Agar 

supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, Suryosubroto 

menyebutkan bahwa kegiatan kurikulum yang terpenting ada dua hal, yaitu: 

1. Kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru, kegiatan ini 

meliputi: 

a. Pembagian tugas mengajar; 

b. Pembagian tugas/tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler; 

c. Koordinasi penyusunan persiapan mengajar. 

2. Kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar, kegiatan ini 

meliputi: 

a. Penyusunan jadwal pelajaran; 

b. Penyusunan program (rencana) berdasar satuan waktu tertentu 

(semeteran,tahunan); 

c. Pengisian daftar kemajuan murid; 

d. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar; 

e. Laporan hasil belajar; 

f. Kegiatan bimbingan penyuluhan.
101

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 19, menyebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.
102

 Demikin pula Ahmad Syarief menyebutkan 

bahwa pengertian kurikulm minimal mengandung tiga hal, yaitu (1) persoalan 
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rencana atau program pendidikan dan pengajaran; (2) persoalan pengaturan isi bahan 

ajar pada setiap jenjang dan satuan pendidikan; (3) persoalan metode atau strategi 

dalam kegiatan belajar mengajar.
103

  

Kurikulum pada dasarnya merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran yang didalamnya terdapat panduan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik. Dengan demikian kurikulum berfungsi sebagai inti proses pendidikan 

di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwasanya kurikulum dalam 

pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling terkait dan membentuk suatu 

kesatuan yang tak terpisahkan. Tyler dalam Hamalik  menyebutkan bahwa ada empat 

komponen pokok yang terdapat dalam sebuah kurikulum, yaitu tujuan, isi (bahan 

pelajaran), proses belajar mengajar (metode), dan evaluasi.
104

 keempat hal inilah yang 

harus ada pada kurikulum pendidikan, yang merupakan indikator ketercapaian sebuah 

kurikulum. 

a. Tujuan kurikulum 

Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu 

kurikulum. Pada dasarnya tujuan kurikulum merupakan tujuan pendidikan yang 

diberikan kepada anak didik. Kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum merupakan penjabaran dari tujuan 
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pendidikan tersebut. Hamalik menyebutkan bahwa dalam merumuskan tujuan 

kurikulum pendidikan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan,  yaitu: 

1) Tujuan Pendidikan Nasional, karena tujuan ini menjadi landasan bagi 

setiap lembaga pendidikan. 

2) Kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan tujuan lembaga pendidikan 

yang bersangkutan. 

3) Kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat atau 

lapangan kerja, yang mana tenaga-tenaga akan disiapkan. 

4) Kesesuaian tujuan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

5) Kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang 

berlaku dalam masyarakat.
105

 

 

Secara khusus tujuan pendidikan nasional termuat dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agam menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.
106

 Tujuan pendidikan nasional inilah yang harus menjadi panduan 

dalam setiap jenjang pendidikan pada lembaga pendidikan yang ada diIndonesia 

dalam merumuskan kurikulum pendidikannya. 
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b. Komponen isi/Bahan Kurikulum 

Isi kurikulum merupakan pengetahuan atau pengalaman belajar yang 

diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mentukan 

isi kurikulum tetap mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional, serta juga ada hal-hal 

pokok yang perlu diperhatikan berdasarkan pasal 36  ayat ke 3 UU No.20 Tahun 

2003, yaitu: 

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

1) Peningkatan iman dan takwa; 

2) Peningkatan akhlak mulia; 

3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 

4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

6) Tuntutan dunia kerja; 

7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

8) Agama; 

9) Dinamika perkembangan global;dan 

10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
107

 

 

Selain itu, isi kurikulum yang baik yang berkenaan dengan pengetahuan dan 

pengalaman belajar, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, 

perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Hamalik  menyebutkan bahwa isi kurikulum berupa materi kurikulum yang berisi 

bahan pelajaran, harus mengacu pada pencapaian tujuan, serta diarahkan mencapai 

target tujuan pendidikan nasional.
108
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Materi kurikulum berupa bahan pelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau 

topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Materi kurikulum harus mengacu kepada pencapaian tujuan masing-

masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan 

pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Tujuan akhir 

dari materi kurikulum adalah diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

yang merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui materi kurikulum. 

Secara rinci Sudjana menyebutkan komponen inti dalam merancang isi 

kurikulum pendidikan, yaitu: 

1) Harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa, artinya sejalan 

dengan tahap perkembangan anak. 

2) Harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntutan dan 

kehidupan masyarakat. 

3) Dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek 

intelektual, moral, sosial secara seimbang. 

4) Mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya tidak cepat lapuk hanya 

karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. 

5) Mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip yang terdapat didalamnya, 

bukan hanya informal faktual. 
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6) Dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan, isi kurikulum disusun dalam 

bentuk program pendidikan dan dilaksanakan melalui proses pengajaran dan 

pengalaman belajar anak didik.
109

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

merupakan perangkat pembelajaran yang bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik 

yang didalamnya berisi tujuan pembelajaran, metode, silabus, rencana pembelajaran, 

media, proses belajar mengajar, dan sebagainya, yang merupakan program yang 

dibuat untuk membangun manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. 

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa isi kurikulum perlu dirancang dengan baik, 

sebab kelancaran proses belajar mengajar salah satu faktor utamanya adalah 

kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik akan memandu guru didalam 

melaksanakan tugasnya, proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar, 

demikian pula peserta didik akan menerima pelajaran dan pengalaman belajar dengan 

baik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

c. Proses Belajar Mengajar 

Salah satu faktor utama dalam kurikulum adalah metode yang digunakan 

dalam proses  belajar mengajar. Metode merupakan cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Guru harus memiliki kemampuan bukan hanya 

menguasai materi pelajaran, tetapi juga  strategi pembelajaran sehingga apa yang 

disampaikan mudah dicerna oleh peserta didik. 
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Sebagai guru profesional, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam 

penguasaan materi pembelajaran yang diampunya. Penguasaan yang dimaksud adalah 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan 

mata pelajaran yang diampunya. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 secara rinci disebutkan standar kompetensi guru 

berkaitan dengan kompetensi profesional adalah: 1) menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) 

menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; 3) 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 4) 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif; dan 5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

Berkaitan dengan metode dan strategi dalam pembelajaran, seorang guru  

harus memiliki kemampuan pedagogik. Dalam lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 secara rinci disebutkan standar 

kompetensi guru berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru yaitu: 1) menguasai 

karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual; 2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik; 3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu; 4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 5) 

memanfaatkan teknologi informasi dan kamunikasi untuk kepentingan pembelajaran; 
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6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; 7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik; 8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar; 9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; dan 10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

d. Evaluasi  

Evauasi dalam kurikulum merupakan salah satu faktor terpenting, sebab 

dengan hasil evaluasi akan memberikan petunjuk apakah sasaran atau tujuan yang 

ingin dicapai dalam kurikulum tercapai atau tidak. Selain itu, evaluasi juga berguna 

untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal. 

Dalam evaluasi kurikulum, ada dua sasaran utama yang dinginkan, yaitu 

evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum, dan evaluasi terhadap proses 

kurikulum. Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan 

kurikulum dalam menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pelajaran. Sedangkan 

evaluasi proses merupakan evaluasi untuk menilai apakah proses pelaksanaan 

kurikulum telah berjalan secara optimal.  Kedua malacam evaluasi ini dilakukan 

sebagai dasar dalam melakukan  perbaikan dan peningkatan kualitas kurikulum 

maupun pelaksanaannya. 
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3. Pendidik dan Peserta Didik 

a. Pendidik  

Guru adalah pendidik sebagai sebutan profesi bagi seseorang yang 

mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah profesi, guru   

merupakan bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang yang bukan dari bidang pendidikan. Hal ini 

disebutkan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 

ayat 1 yang berbunyi 

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia; 

c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas; 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

e. Memeliki tanggung  jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan...
110

 

 

Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa profesi guru bukanlah 

pekerjaan yang mudah. Menjadi guru adalah merupakan panggilan jiwa yang di 

dalamnya terdapat minat, bakat dan idealisme, punya komitmen yang tinggi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, mempunyai kualifikasi akademik, memiliki 

kompetensi serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting 

karena tanggung jawab seorang guru bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagai amanat dari pembukaan undang-undang dasar, tetapi juga mewujudkan 
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tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang 

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

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

bertanggung jawab. 

Guru juga merupakan tenaga profesional. Pengakuan bahwa guru adalah 

profesi yang profesional dikukuhkan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, PP RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, menyatakan 

bahwa 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.  

 

Kata profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, sebagaimana tertuang dalam 

UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4. Merujuk pada Undang-Undang Guru dan 

Dosen tersebut, Sudarma menyebutkan ada enam komponen yang membentuk 

profesionalisme seorang guru yaitu: 1) menjadi sumber penghasilan kehidupan; 2) 
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memerlukan keahlian; 3) memerlukan kemahiran; 4) memerlukan kecakapan; 5) 

adanya standar mutu atau norma tertentu; dan 6) memerlukan pendidikan profesi.
111

 

Sebagai tenaga profesional, profesi guru hanya dapat dilakukan oleh seorang 

yang mempunyai  standar kualifikasi tertentu. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 

pasal 8 disebutkan kualifikasi yang wajib dimiliki seorang guru yaitu, “Guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Dari pasal tersebut terdapat lima hal yang wajib dimiliki seorang guru yaitu: 1) 

kualifikasi akademik; 2) memiliki standar kompetensi; 3) mempunyai sertifikat 

pendidik; 4) sehat jasmani dan rohani; dan 5) memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

1) Standar Kualifikasi Akademik 

Kualifikasi akademik dimaksud adalah ijazah berkualifikasi S-1 atau D-IV 

yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan 

formal di tempat penugasan. Ijazah ini diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana atau program diploma empat pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan.
112
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2) Standar Komptensi 

Sebagai tenaga profesional guru juga harus memiliki standar kompetensi. 

Kompetensi  yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya. Syah menyebutkan bahwa guru yang berkualitas adalah 

guru yang berkopetensi, yang berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban-

kewajibannya.
113

 Secara khusus standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

tertera pada pasal 2 dan pasal 3 UU PP Nomor 78 Tahun 2008 yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Seluruh kompetensi ini harus bersifat holistik yang diperoleh lewat pendidikan 

profesi.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran peserta didik. Seorang guru yang mempunyai kompetensi pedagogik 

minimal telah memiliki pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil 

pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.  

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 secara rinci disebutkan standar kompetensi guru berkaitan dengan kompetensi 

pedagogik guru yaitu: 1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
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spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 2) menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 3) mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran yang diampu; 4) menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik; 5) memanfaatkan teknologi informasi dan kamunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 7) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik; 8) menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar; 9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran; dan 10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang beriman 

dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, 

stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 

obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 secara rinci disebutkan standar kompetensi guru berkaitan dengan 

kompetensi kepribadian guru yaitu: 1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; 2) menampilkan diri sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;                       

3) menampilakn diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa; 4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri; dan 5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
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Kompetensi sosial yang dimaksud adalah kemampuan seorang guru sebagai 

bagian dari masyarakat yaitu dapat berkomunikasi secara santun, berinteraksi secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, orang 

tua murid, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip 

persaudaraan dan semangat kebersaman. Dalam lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 secara rinci disebutkan standar 

kompetensi guru berkaitan dengan kompetensi sosial adalah sebagai berikut:            

1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi; 2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 3) beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya; dan 4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pembelajaran yang diampunya. Penguasaan yang dimaksud adalah penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan 

pendidikan dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan mata pelajaran 

yang diampunya. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 secara rinci disebutkan standar kompetensi guru berkaitan dengan 

kompetensi profesional adalah: 1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) menguasai standar 
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kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; 3) mengembangkan 

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 4) mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan 5) memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 

Keempat kompetensi di atas yang mencakup kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan komptenesi profesional, mutlak 

dimiliki guru agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat 

diaktualisasikan secara profesional.  

3) Sertifikat Pendidik 

Seorang guru juga harus memiliki sertifikat pendidik yaitu bukti formal 

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat 

pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi dimana muatan belajar 

pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

komopetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru yang telah lulus program 

pendidikan profesi dalam bentuk uji kompetensi maka berhak untuk mendapatkan 

sertifikat pendidik dan telah layak diangkat menjadi guru. 

4) Sehat Jasmani dan Rohanui 

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi fisik dan 

mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  

5) Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 secara tegas disebutkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu, 



99 
 

 
 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
114

 

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga 

profesional  ditugaskan untuk mengemban amanah tersebut sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 6 yaitu, 

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu kerkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

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

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan undang-undang di atas terlihat bahwa tugas guru sebagai tenaga 

profesional sangatlah berat dan rumit karena menyangkut nasib dan masa depan 

bangsa. Mengingat demikian strategisnya tugas guru, maka guru harus memiliki 

kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.  

Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru mempunyai kewajiban 

dan  beban kerja pokok. kewajiban guru sebagai tenaga profesional tertuang dalam 

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 20 di antaranya 

adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi. Guru sebagai tenaga pendidik juga 

berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

                                                           
114

 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 
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kreatif, dinamis dan dialogis serta memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selain 

itu guru juga berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

Sedangkan beban kerja pokok guru tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2017 pasal 52 yang mencakup merencanakan pembelajaran atau 

pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil 

pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik atau 

pembimbingan, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 

kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. 

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa guru adalah 

profesi yang merupakan panggilan jiwa, membutuhkan keahlian dan keterampilan 

khusus, serta memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

b. Peserta Didik 

Secara umum kata peserta didik memiliki banyak istilah lain yang sering 

dipergunakan dikalangan masyarakat, seperti siswa, murid, mahasiswa, santri, 

pelajar, taruna, dan warga belajar. Tentunya semua istilah tersebut memiliki makna 

yang sama yaitu peserta didik, namun yang membedakannya mengacu pada situasi 
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dan kondisi masing-masing.
115

 Peserta didik merupakan komponen yang cukup 

penting dalam sistem pendidikan, sebab peserta didik merupakan tujuan utama 

diselenggarakannya pendidikan, yaitu bahwa penyelenggraan pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik sebagaimana yang terdapat dalam Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Defenisi peserta didik menurut para pakar pendidikan memiliki pengertian 

yang berbeda-beda, tergantung kenyataan objektif yang menjadi telaahannya dengan 

dasar pemikiran dan argumennya. Dalam perspektif psikologi, peserta didik 

merupakan individu yang berada pada proses pertumbuhan fisik dan perkembangan 

psikis, mental dan pikiran menurut fitrahnya. Desmita menyebutkan bahwa sebagai 

individu, peserta didik yang tengah bertumbuh dan berkembang memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah kemampuan titik optimal 

kemampuan fitrahnya.
116

 Dengan kata lain, peserta didik merupakan individu yang 

tengah mengalami perubahan dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, sehingga 

                                                           
115

 Siswa diartikan sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Murid 

adalah istilah lain dari peserta didik pada tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Satri 

merupakan istilah lain peserta didik yang berada di pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang 

dijiwai oleh ajaran Islam. Pelajar merupakan istilah lain bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan 

formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Mahasiswa adalah istilah umum 

bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi. 

Taruna juga merupakan istilah peserta didik yang digunakan pada sekolah militer atau menganut 

sistem militer. Sedangkan warga belajar adalah istilah peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan 

nonformal, mislanya seperti warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. Lihat lebih jauh tentang 

defenisi tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Wikipedia pada link 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik. 

116
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 39. 
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memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten dan perkesinambungan 

menuju kearah titik optimal fitrahnya.  

Dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai homo educandum 

yaitu makhluk yang menghajatkan pendidikan. Sebagai makhluk pembelajar peserta 

didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam proses belajar mengajar. 

Oemar Hamalik dan Hasbullah menyebutkan bahwa peserta didik merupakan 

komponen masukan dalam sistem pendidikan yang bukan hanya ikut menentukan 

keberhasilan pendidikan, tetapi juga melalui proses pendidikan dapat mengahsilakn 

manusia yang berkualitas.
117

 Demikian pentingnya peserta didik dalam perspektif 

pedagogis, tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan pernah terjadi 

pembelajaran, sebab peserta didiklah yang membutuhkan pembelajaran. Dalam 

proses belajar mengajar, peserta didik memiliki posisi sentral dan menjadi faktor 

penentu, sebab peserta didiklah yang ingin meraih cita-cita, sehingga diperlukan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan belajarnya. Hal ini mennjukkan bahwa peserta 

didik merupakan komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, 

sehingga peserta didik merupakan objek pendidikan itu sendiri. 

Apabila ditinjau dari sisi usia, Bangun Budiyanto menyebutkan bahwa peserta 

didik adalah setiap orang atau sekolompok orang tanpa adanya batasan usia tertentu 

serta menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik.
118

 

Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, Samsul Nizar menyebutkan bahwa 
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 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h. 121 

118
 Bangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Ombak, 2013), h. 92 
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peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi 

atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan, demikian pula dari segi 

rohaniah, peserta didik memiliki bakat, kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis 

yang perlu dikembangkan.
119

 Tentunya kedua pendapat ini tidaklah bertentangan, 

akan tetapi lebih menegaskan lagi bahwa peserta didik dalam mencapai 

kedewasaannya memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi 

individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, serta kreatifitas. 

Peserta didik dalam Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
120

 Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta didik itu adalah manusia yang mengalami proses 

pendidikan, yang selalu mengalami proses perkembangan sejak terciptanya sampai 

dengan meninggal. Melalui proses pendidikan maka peserta didik yang memiliki 

berbagai macam potensi mempunyai kesempatan untuk dikembangkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik merupakan individu  yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

sesuai dengan fitrahnya, memerlukan proses pembelajaran untuk mencapai 

kedewasaan fisik, psikis kejiwaan, serta kematangan emosional dan spiritual. Dalam 

pembelajaran peserta didik memiliki posisi utama, sehingga individu pembelajar ini 
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 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, 

(Jakarta: Ciputra Pers, 2002), h. 47. 

120
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 

Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 4. 
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membutuhkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada peserta didik karena pada 

dasarnya peserta didik memiliki potensi yang harus mendapatkan bimbingan, 

pengarahan, dan perhatian melalui proses pendidikan. 

4. Sistem Evaluasi Pendidikan 

Secara bahasa (etimologis) evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

evaluation  yang berarti penilaian  atau penaksiran. 121  Menurut Richard Tardif 

sebagaimana dikutip oleh Muhibbin Syah, sinonim dari kata evaluasi adalah 

assesment yang berarti proses penilaian yang menggambarkan prestasi yang dicapai 

oleh peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.122 Dalam bahasa Arab 

dan konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Ali Al-Hulli sebagaimana dikutip 

oleh Dedeng Rosyidin istilah evaluasi bersinonim dengan taqwim dan taqyim. 

Sedangkan Athiyah Al-Abrasi menggunakan istilah imtihan atau imtihanat. 123 

Secara terminologis ada beragam redaksi yang dikemukakan para pakar dalam 

mendefinisikan evaluasi. Chabib Thoha mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan 

terrencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan  

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh 

                                                           
121

 John M. Echols dan Hasan Shadli, 1983: 220 

122
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.17  

123
Athiyah, Ruh Al-Tarbiyah, h. 52 
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kesimpulan. 124  Sedangkan menurut Anne Anastasi evaluasi adalah, “A systematic 

procces of determining the extent to which instructional objectives are achieved by 

pupils.”125  Muhibbin Syah menambahkan pencapaian tujuan sebagai bagian penting 

dari evaluasi. Ia mengatakan bahwa, “evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program.” 126  Pengertian evaluasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan 

dikemukakan oleh Ralph Tyler, sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan bahwa: 

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal ini bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai.  Jika 

belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya.127 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas)  pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa: 

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaringan dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompetensi pendidikan pada 

setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggara pendidikan.128 

Dari penjelasan para pakar pendidikan dan definisi evaluasi yang tedapat 

dalam UU RI, Dedeng Rosyidin menyimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah 

suatu kegiatan yang berisi pengukuran dan penilaian terhadap keeberhasilan 

pendidikan  dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Dengan kata lain evaluasi 
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M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), h. 1 
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 Anne Anastasi, Ed, Psychological Testing,( New York: Macmillan, 1978), h. 220 
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 Muhibbin, Psikologi, h. 75 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), h. 3  
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 Nuansa Aulia, Perhimpunan Perundang-Undangan, h. 11 
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pendidikan adalah kegiatan menilai dan mengukur sesuatu yang terjadi dalam 

kegiatan pendidikan. 129 

Dari definisi di atas dapat dipahami  bahwa evaluasi pendidikan bukan 

sekadar penilaian terhadap suatu  aspek secara sempit dan spontan. Melainkan 

penilain terhadap seluruh aspek yang bekaitan dengan konsep pendidikan baik tujuan, 

proses, pendidik, dan peserta didik. Selain itu evaluasi pendidikan juga dilakukan 

secara sistematik, terrencana, dan terarah berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.  

a. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Pendidikan  

Dari uraian penjelasan tentang pengertian evaluasi pendidikan dari berbagai 

aspek tersirat pula fungsi dan tujuan pendidikan.  Menurut Suharsimi Arikunto130 dan 

Abudin Nata131 evaluasi pendidikan memiliki empat fungsi yaitu. (1) Fungsi Selektif. 

Dengan evaluasi pendidik dapat melakukan seleksi terhadap peserta didik; (2) Fungsi 

pengukuran keberhasilan. Dengan evaluasi pendidik atau pengelola pendidikan dapat 

mengukur sejauh mana program pengajaran telah diterapkan dan sejauh mana peserta 

didik berhasil menyerap pelajaran dengan baik; (3) Fungsi Penempatan. Evaluasi 

berfungsi mengetahui minat dan bakat setiap peserta didik sehingga masing-masing 

ditempatkan sesuai bakat dan minatnya. Sekelompok peserta didik yang mempunyai 

hasil penilaian yang sama, akan berada dalam kelompok yang sama pula dalam 

belajar; (4) Fungsi Diagnostik.  Dengan evaluasi pendidik dapat mendiagnosa 
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 Dedeng, Konsep, h. 133 

130
Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi, h. 35 
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 Abudin, Filsafat, h. 136-137 
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kelebihan dan kekurangan peserta didik beserta sebab-musababnya. Sehingga 

pendidik dan pengelola pendidikan dapat mencari cara dan solusi meningkatkan 

kemampuan peserta didik yang memiliki kelemahan.132  

b. Ruang Lingkup Evaluasi Pendidikan 

Ruang lingkup evaluasi pendidikan  mencakup tiga komponen yaitu: (1) 

Evaluasi program pendidikan, (2) Evaluasi proses pendidikan, dan (3) Evaluasi  hasil 

pendidikan.  Evaluasi program dilakukan secara rinci dan sistematis dengan tujuan 

menentukan arah kebijakan selanjutnya yang mencakup tiga hal yakni tujuan, 

program, dan strategi. Sedangkan evaluasi  proses pelaksanaan mencakup evaluasi 

terhadap kesesuaian antara proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan 

garis besar program pengajaran yang telah ditentukan, kesiaapan pengajar dalam 

melaksanakan program pengajaran dam kesiapan peserta didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran, minat dan perhatian serta keaktifan dan partisipasi peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran.   Sementara evaluasi terhadap hasil belajar 

                                                           
132

Sehubungan dengan keempat fungsi evaluasi di atas, maka menurut Suharsimi Arikunto 

evaluasi pendidikan  dapat digolongkan menjadi  empat jenis, yaitu: (1) Evaluasi formatif, yaitu 

evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan memberikan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai 

pertimbangan perbaikan proses belajar mengajar; (2) Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang 

dilaksanakan untuk keperluan memberi angka kemajuan belajar peserta didik, yang sekaligus 

digunakan untuk pemberian laporan kepada orang tua, untuk penentuan kenaikan kelas, dan lain 

sebagainya; (3) Evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan menempatkan 

siswa pada situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan atau karakteristik 

lain yang dimilikinya; (4) Evaluasi diagnostic, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengenal latar 

belakang siswa yang mengalami kesulitan belajar (psikologi, fisik, lingkungan), yang hasilnya 

digunakan sebagai dasar untuk memecahkan dan mencari solusi dalam kesulitan tersebut. (Suharsimi, 

Dasar-Dasar Evaluasi, h. 39). 
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mencakup evaluasi penguasaan dan capaian peserta didik terhadap hasil belajar, baik 

tujuan umum maupun tujuan khusus.133 
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 Sudaryono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), h.8-9 
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BAB III 

BIOGRAFI SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS DAN 

PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS ADAB 

A. Biografi Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

1. Latar Belakang Keluarga Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas (untuk selanjutnya disebut Naquib al-

Attas) adalah seorang pemikir dan ilmuan Islam
1
 berkewarganegaraan Malaysia yang 

lahir di Bogor, Jawa Barat Indonesia pada tanggal 5 Septembar 1931. Nama 

lengkapnya Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn Muhsin Al-Attas
2
 

dalam silsilah keturunannya merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad saw 

melalui silsilah sayyid dari keluarga Ba‟awali asal Hadramaut dengan silsilah yang 

sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah.
3
   

                                                           
1
 Pengakuan tentang kedalaman keilmuan dan tingkat kepakaran Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas diungkap Muhammad Ardiansyah melalui pernyataan beberapa ilmuan dunia seperti Omar 

Jah, mantan penasehat  Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OkI) yang menyebut Professor al-Attas is 

one of leading Muslim Scholars of the 20
th

 Century, Abdur Rahman Haji Abdullah menggelari al-Attas 

sebagai tokoh awal perancang dan perumus konsep falsafah ilmu dalam Islam, Peter Riddle mengakui 

al-Attas sebagai pemikir modernis dunia melayu, demikian pula Fazlur Rahman menyebut al-Attas 

adalah seorang pemikir jenius  yang dimiliki dunia Islam. Lihat Muhammad Ardiyansyah, Konsep 

Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi, h. 33-51 

2
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 45. Terkait dengan penyebutan namanya terdapat beberapa versi yang disebutkan sendiri al-

Attas dalam beberapa bukunya, seperti Syed Naguib al-Attas (tanpa Muhammad), Syed Muhammad 

Naguib al-Attas (menggunakan huruf g bukan q), ada juga yang menyebut sebagai “Najib” (bukan 

Naquib atau Naguib), ada pula yang menyebut Habib Naquib. Sedangkan penyebutan nama Syed 

Muhammad Naquib al-Attas secara konsisten setelah terbitnya bukunya Islam and Secularism (1978) 

dan karya-karya sesudahnya. Lihat A. Khudari Soleh, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: 

Jendela, 2003), h. 349-350. Dalam penulisan tesis ini, penelitii menggunakan nama Syed Muhammad 

Naquib al-Attas yang dipersingkat dengan mengambil nama pada bagian akhir yaitu Naquib al-Attas. 

3
 Wan Mohd Nor Wan Daud menyebutkan  bahwa dalam silsilah resmi keluarga Al-Attas 

yang terdapat dalam koleksi pribadinya  menunjukkan bahwa Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

merupakan keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad saw. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan 

Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 431 
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Ayah Naquib al-Attas bernama Syed Ali ibn Abdullah al-Attas, sedangkan 

kakeknya bernama Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad al-Attas, merupakan 

seorang waliyullah yang akrab dengan sebutan Habib Empang Bogor. Kakeknya ini 

adalah seorang ulama besar dari Bogor yang pengaruhnya tidak hanya di Indonesia 

tetapi sampai ke negeri Arab.
4
 Nenek Naquib al-Attas bernama Ruqayah Hanum 

seorang wanita Turki berdarah aristokrat, awalnya menikah dengan Ungku Abdul 

Majid, adik Sultan Abu Bakar Johor (w.1895) yang menikah dengan adik Ruqayah 

Hanum yang bernama Khadijah yang kemudian menjadi Ratu Johor. Setelah Ungku 

Abdul Majid wafat (meninggalkan dua orang anak), Ruqayah Hanum kemudian 

menikah untuk yang kedua kalinya dengan Syed Abdullah ibn Muhsin ibn 

Muhammad al-Attas yang dikaruniai seorang anak yang bernama Syed Ali ibn 

Abdullah al-Attas, yang merupakan bapak dari Naquib al-Attas.
5
 

Ibu Naquib al-Attas bernama Syarifah Raquan al-„Aydarus berasal dari 

Bogor, Jawa Barat, merupakan keturunan  bangsawan Sunda di Sukapura. Kakeknya 

(dari jalur ibu) bernama Syed Muhammad al-„Aydarus adalah wali, ulama, guru dan 

pembimbing spiritual Syed Abu Hafs Umar ba Shaiban dari Hadramaut yang 

berperan membawa ulama terkemuka Melayu, Nur Al-Din Al-Raniri masuk ke 

tarekat Rifa‟iyyah.
6

 Naquib al-Attas adalah anak ke dua dari tiga bersaudara, 

                                                           
4
 Lihat Muhammad Syamsu As, Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya, dalam 

Muhammad Ardiyansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas, h. 23 

5
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 45-46 

6
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 45 
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kakaknya bernama Prof. Dr. Syed Hussein al-Attas, seorang ilmuan, pakar Sosiologi, 

dan mantan Wakil Rektor pada Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia, 

sedangkan adiknya bernama Syed Zaid al-Attas, seorang insinyur Kimia dan mantan 

dosen Institut Teknologi MARA.
7
 

Melihat garis keturunannya, al-Attas berasal dari keturunan kaum ningrat 

berdarah biru dengan semangat religius yang sangat kental dan mendalam. Al-Attas 

juga terlahir dari keluarga dan lingkungan berpendidikan yang berperan utama dalam 

membentuk pribadi al-Attas dengan dasar-dasar pendidikan yang baik, serta 

mendukung untuk tumbuh menjadi ilmuan besar dan disegani. 

2. Latar Belakang Pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Berdasarkan silsilah keturunan keluarga Naquib al-Attas baik dari jalur ayah 

dan ibunya, tergambar dengan jelas bahwa Naquib al-Attas bukan berasala dari 

kelompok sosio kultural biasa, akan tetapi berasal dari golongan kaum ningrat, 

keluarga terpelajar, dan ulama. Oleh karena itu dalam diri Naquib al-Attas mengalir 

semangat keilmuan dan keagamaan yang luhur. 

Keberhasilan pendidikan Naquib al-Attas tidak terlepas dari peran kedua 

orang tuanya yang memberi perhatian tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya, serta  

dukungan keluarga besarnya yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dari keluarganya 

yang tinggal di Bogor, Naquib al-Attas beserta saudaranya  telah ditanamkan ilmu-

ilmu keislaman, sedangkan dari keluarganya di Johor, Naquib al-Attas memperoleh 

                                                           
7
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 46 
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pendidikan yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan dasar-dasar bahasa, 

sastra, dan kebudayaan melayu.
8
 

Pendidikan formal Naquib al-Attas dimulai ketika berusia lima tahun, Naquib 

al-Attas dikirim ke Johor dan tinggal bersama pamannya yang bernama Ahmad dan 

juga bibinya yang bernama Azizah. Di Johor, Naquib al-Attas disekolahkan di 

Sekolah Dasar Ngee Heng (1936-1941). Pada masa pendudukan Jepang, Naquib al-

Attas kembali ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-„Urwatu 

Al-Wutsqa, Sukabumi (1941-1945), sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya.
9
 Setelah Perang Dunia II tahun 1946, 

Naquib al-Attas kembali ke Johor untuk melanjutkan pendidikan tingkat 

menengahnyanya di Bukit Zahra School, lalu ke English College, hal ini berlangsung 

dari tahun 1946 sampai 1951, kedua sekolah tersebut menggunakan Bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantarnya.
10

 

Selama berada di Johor, Naquib al-Attas tinggal bersama pamannya yang 

bernama Ungku Abdul Azis ibn Ungku Abdul Madjid, yang memiliki perpustakaan 

manuskrip melayu yang baik, terutama manuskrip sastra dan sejarah Melayu. Berada 

dalam lingkungan berpendidikan serta bahan-bahan bacaan yang cukup banyak, 

                                                           
8
 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib 

al-Attas Revitalisasi Adab-Ta‟dib dalam Pendidikan, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 43 

9
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 46 

10
 Ilham Kadir, Pendidikan Sebagai Ta‟dib Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Cet. 

I; Mataram: Pustaka Amanah, 2021), h. 10-11. Lihat juga, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Syed_Muhammad_Naquib_al-attas, diakses 17 Juli, 2021 
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Naquib al-Attas mengisi masa mudanya dengan banyak membaca dan mendalami 

manuskrip-manuskrip sejarah, sastra, dan agama, serta buku-buku klasik Barat dalam 

Bahasa Inggris yang tersedia di perpustakaan keluarga. Melalui bahan-bahan bacaan 

seperti inilah yang menjadi faktor pendukung Naquib al-Attas mengembangkan gaya 

bahasa yang baik dan pemilihan kosa kata yang tepat, yang kelak sangat 

memengaruhi gaya tulisan dan tutur bahasa Melayunya.
11

 

Interaksi Naquib al-Attas dengan banyak buku sejarah dan sastra, serta 

beberapa manuskrip, memberikan kesan yang sangat mendalam dalam perjalanan 

keilmuan berikutnya. Diantara Manuskrip kuno yang ditelaah Naquib al-Attas adalah 

Risālatu Al-Ahadiyyah, yang juga dikenal dengan judul Risālatu al-Ajwibah karya Ibn 

„Arabi atau muridnya yang bernama „Abdullah Al-Balyānī/Balbānī; kitab Al-Tuhfat 

al-Mursalah ila An-Nabī, karya Fadhl Allāh Al-Burhānpūrī; dan sejumlah karya 

lainnya yang ditulis oleh Wali Raslan al-Dimasyqī.
12

 

Selanjutnya Naquib al-Attas tinggal bersama pamannya yang lain, Dato‟ Onn 

ibn Dato‟Jaafar, setelah Ungku Abdul Azis pensiun dari jabatannya. Dato‟ Onn 

adalah salah seorang tokoh Nasionalis, pendiri sekaligus Presiden Pertama UMNO 

(United Malay National Organization), yaitu partai politik yang menjadi tulang 

                                                           
11

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 47 

12
 Perlu diketahui bahwa  manuskrip Burhānpurī yang ditulis dalam bahasa Melayu dianggap 

telah hilang dan satu-satunya duplikat yang ada dari karya ini adalah terjemahan dalam bahasa Jawa, 

Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 

47 
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punggung kerajaan Malaysia sejak Malaysia dimerdekakan oleh Inggris.
13

 Pada saat 

itu jabatan Dato‟ Onn sebagai KepalaMenteri Johor Modern ke-7, dan Naquib al-

Attas tinggal bersama Dato‟ Onn sampai tingkat pendidikan tingkat menengahnya 

selesai. 

Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengahnya pada tahun 1951, 

Naquib al-Attas selanjutnya mendapat kesempatan mengikuti pendidikan militer di 

resimen Melayu sebagai kadet dengan nomor 6675. Naquib al-Attas mendapatkan 

pendidikan militer pertama di Eton Hall, Chester, Wales, kemudian di Royal Military 

Academy, Sandhurst, Inggris (1952-1955). Selama mengikuti pendidikan militer di 

Inggris, Naquib al-Attas berusaha memahami budaya dan etos kerja serta gaya hidup 

masyarakat Inggris. Disamping mengikuti pendidikan militer, Naquib al-Attas juga 

menggunakan kesempatan berkunjung  ke negara-negara Eropa (terutama Spanyol), 

dan Afrika Utara untuk mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan tradisi 

intelektual, seni, dan gaya bangunan keislamannya. Ketika di Sandhurst, Naquib al-

Attas juga sering mengunjungi perpustakaan di kampus dan mempelajari dan 

                                                           
13

 Wan Mohd Nor Wan Daud  mengutip Zaharah  Nawawi, “Naquib Terima Anugerah”, 

Mastika, Jil.35, no. 8, Agustus 1975, hh. 42-48, menyebutkan bahwa Naquib al-Attas menceritakan 

sendiri hubungannya dengan Dato‟ Onn, dimana Datuk Onn sangat mengagumi bakat seninya dan 

memintanya untuk membuat gambar bendera resmi UMNO dengan memasukkan simbol kekuatan, 

kesetiaan, dan Islam. Naquib al-Attas kemudian menggambarkan bendera yang diinginkan yaitu 

gambar keris hijau dengan latar berwarna kuning yang menyimbolkan Islam, kekuatan, dan kesetiaan 

Melayu, yang semuanya diletakkan di atas latar berwarna merah dan putih, yaitu warna kesukaan Hang 

Tuah (pahlawan dan jendral perang Melayu yang terkenal) sekaligus warna bendera Indonesia. 

Gambar bendera UMNO yang dilukiskan Naquib al-Attas berukuran 3,5 x 1,5 kaki, kemudian dibawa 

Dato‟ Onn dalam pertemuan yang diselenggarakan dirumahnya di jalan Mariamah No. 303 Johor 

Bahru, yang turut dihadiri Dato‟ Panglima Bukit Gantang, Dato‟ Zainal Abidin ibn H. Abbas, Dr. 

Ismail ibn Dato‟ Abdul Rahman, dan Kolonel Musa (atau Pak Lomak), mereka semua setuju dengan 

desain yang dilukis Naquib al-Attas. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek 

Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 47-48 
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berkenalan untuk yang pertama kalinya dengan pandangan metafisika tasawuf, 

terutama dari karya-karya jami‟, dari sinilah Naquib al-Attas termotivasi untuk 

mendalami ilmu dan meninggalkan kesan yang mendalam dalam dirinya.
14

 

Setamat dari pendidikan militer di Royal Military Acadamy Sandhurt 1956, 

Naquib al-Attas ditugaskan sebagai pegawai kantor di resimen tentara kerajaan 

Malaya, Federasi Malaya yang pada waktu itu sibuk menghadapi serangan komunis. 

Karena minatnya yang dalam untuk menggeluti dunia ilmu pengetahuan, Naquib al-

Attas akhirnya menggundurkan diri secara sukarela dari kepegawaiannya dan 

kemudian melanjutkan pendidikan S-1 ke Malayan University yang ketika itu masih 

di Singapura, pada tahun 1957-1959.  

Selama mengikuti kuliah program S-1 di Malayan University, Naquib al-Attas 

telah menulis dua buah buku, yaitu buku pertama Rangkaian Ruba‟iyat yang 

termasuk karya sastra pertama yang dicetak Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala 

Lumpur tahun 1959. Buku kedua dengan judul Some Aspects of Shūfism as 

Understood and Practised Among the Malays, merupakan karya klasik yang 

diterbitkan Lembaga Penelitian Sosiologi Malaysia pada 1963.
15

 Hasil karya Naquib 

al-Attas yang kedua mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kanada melalui Canada 

Council Fellowship dengan memberikan beasiswa untuk belajar selama tiga tahun di 

Institute of Islamic Studies, Universitas McGill Montreal yang didirikan Wilfred 

                                                           
14

 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad 

Naquib al-Attas Revitalisasi Adab-Ta‟dib dalam Pendidikan, h. 44-45 

15
 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 49 
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Cantwell Smith, terhitung sejak 1960 sampai 1962.
16

 Disinilah Naquib al-Attas 

berkenalan dengan beberapa orang sarjana yang terkenal, seperti Sir Hamilton Gibb 

(Inggris), Fazlur Rahman (Pakistan), Toshihiko Izutsu (Jepang), dan Seyyed Hossein 

Nasr (Iran). Pada tahun 1962, Naquib al-Attas menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas McGill dengan menyandang gelar Master of Art (M.A.) setelah tesisnya 

yang berjudul Rānīrī and the Wujūdiyyah of 17
th

 Century Acheh, dengan nilai sangat 

memuaskan. 

Perjalanan keilmuan Naquib al-Attas tidak berhenti sampai disitu, setahun 

kemudian, Naquib al-Attas melanjutkan pendidikan doktoralnya di School of Oriental 

and African Studies (SAOS), London University, atas dorongan beberapa sarjana dan 

tokoh-tokoh orientalis seperti Profesor A.J. Arberry (Cambridge University), Sir 

Mortimer Wheeler dan Sir Richard Winstedt (Akademi Inggris), dan pimpinan Royal 

Asiatic Society. Naquib al-Attas selama menempuh pendidikan di London University 

mendapat bimbingan langsung Prof. Arberry dan Dr. Marting Lings, dan pada tahun 

1965 Naquib al-Attas meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), setelah dua jilid 

disertasi doktoralnya yang berjudul The Mysticism of Hamzah Fanshūrī lulus dengan 

nilai yang sangat memuaskan. Disertasi tersebut termasuk salah satu karya akademik 

yang penting dan komprehensip mengenai Hamzah Fanshūrī, seorang sufi terbesar 

atau bahkan mungkin yang sangat kontroversial di dunia Melayu.
17

  

                                                           
16

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h.49 

17
 Wan Mohd Nor Wan Daud mengungkapkan bahwa Naquib al-Attas selama menempuh 

pendidikan baik itu di McGill maupun di London University, sudah sangat aktif dalam mengoreksi 
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Setelah mendapatkan gelar doktornya, Naquib al-Attas kembali ke Malaysia, 

pada tahun 1965. Naquib al-Attas termasuk sedikit dari putra Malaysia yang bergelar 

doktor, dan termasuk orang pertama Malaysia yang mendapatkan gelar Ph.D dari 

London University pada masanya. Berkat gelar akademik dan pencapaian 

keilmuannya, Naquib al-Attas dilantik menjadi Ketua Jurusan Sastra di Fakultas 

Kajian Melayu Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Selanjutnya, dari tahun 1968 

hingga 1970, Naquib al-Attas menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra dikampus 

yang sama.  

Pada tahun 1970, Naquib al-Attas turut serta merintis dan mendirikan 

Universitas Kebangsaan Melayu (UKM). Naquib al-Attas juga mendirikan dan 

mengepalai Institut Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) di UKM pada 

tahun 1973. IBKKM ini di gagas Naquib al-Attas untuk mengkaji peranan dan 

pengaruh Islam serta hubungannya dengan bahasa dan kebudayaan lokal dan 

internasional dengan cara yang lebih baik. 

Selain sebagai akademis yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu 

seperti teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan sastra, Naquib al-Attas juga dikarunia 

beberapa keahlian lain seperti dalam bidang arsitektur dan  Kaligrafi. Lewat karya 

kaligrafinya, Naquib al-Attas telah mengadakan pameran kaligrafi di museum Tropen 

Amaterdam pada tahun 1954. Beberapa karya kaligrafinya dipublikasikan dalam tiga 

                                                                                                                                                                      
pandangan-pandangan negatif dari ilmuan barat terhadap Islam. Selain itu, Naquib al-Attas juga 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam, sehingga melalui 

kegiatan dakwahnya, berhasil menyadarkan beberapa orang sehingga mereka mau memeluk agama 

Islam. Lihat Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h.. 50.  
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kaligrafi basmallah yang ditulis dalam bentuk burung pekakak (1970), ayam jago 

(1972), dan  ikan (1980).
18

  

Berdasarkan latar belakang pendidikan serta kiprahnya dalam kancah 

akademik maka layaklah Naquib al-Attas di sebut sebagai ilmuan besar abad ini yang 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan Islam. Naquib al-Attas 

juga telah menyampaikan lebih dari 400 makalah ilmiah di berbagai belahan dunia, 

seprti Eropa, Amerika, Jepang, timur jauh, dan pelbagai negara Islam lainnya. 

3. Karya Tulis Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Sebagai seorang ilmuan dan cendikiawan Muslim di era kontemporer ini, 

Naquib al-Attas termasuk ilmuan yang sangat produktif dalam menulis karya-karya 

ilmiah.  Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, monograf, dan artikel ilmiah yang 

menjadi sumbangan besar bagi peradaban Islam. Karya-karya tersebut bukan hanya 

diminati oleh masyarakat Malaysia, tetapi juga oleh umat Islam dan dunia 

Internasional termasuk di Indonesia.  

Naquib al-Attas sampai saat ini telah menulis tiga puluh satu buku dan 

monograf dalam bahasa Melayu maupun Inggris. Sedangkan dalam bentuk artikel, 

makalah ilmiah, dan lain-lain berkisar lebih dari 400 makalah ilmiah yang 

disampaikan diberbagai negara di dunia. Karyanya telah banyak diterjemahkan ke 

dalam puluhan bahasa di dunia, seperti bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Indonesia, 

                                                           
18

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 51. 
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Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, Italia, India, Korea, dan Albania.
19

 Belum ada ulama 

atau cendikiawan Melayu yang karyanya dihargai dan diakui sedemikian rupa 

sebagaimana Naquib al-Attas. Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Buku dan Monograf 

Menurut Wan Moohd Nor Wan Daud, Naquib al-Attas telah menulis 26 buku 

dan monograf dari tahun 1959 dengan judul buku pertama Rangkaian Ruba‟iyat 

sampai dengan tahun 1995 dengan judul buku Prolegomena to the Metaphysics in 

Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam.
20

 

Namun Muhammad Ardiansyah menambahkan lima karya terbaru Naquib al-Attas 

lainnya dari tahun 2001 sampai dengan 2015.
21

 Sehingga jumlah karya buku dan 

monograf Naquib al-Attas sampai saat ini berjumlah tiga puluh satu. Adapun karya-

karya tersebut kronologisnya adalah sebagai berikut: 

1. Rangkaian Ruba‟iyat, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur, 1959. 

2. Some Aspects of Shūfism as Understood and Practised Among the Malays, 

Malaysian Sociological Research Institute, Singapura, 1963. 

                                                           
19

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 55, Lihat juga Muhammad Ardiansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan 

Aplikasinya di Perguruan Tinggi, h.46-50. 

20
 Daftar buku dan monograf Naquib al-Attas selengkapnya dapat dilihat pada buku Wan 

Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Parktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas, h. 55-57. Lihat 

juga pengantar Wan Mohd Nor Wan Daud dalam buku Knowledge, Language, Thought and 

Civilization of Islam,Essay in Honor of Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Kuala Lumpur: UTM, 

2010), h. 23-28. 

21
 Muhammad Ardiansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya 

di Perguruan Tinggi, h.47-49. 
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3. Rānirī and the Wujūdiyyah of 17
th

 Century Acheh, Monograph of the Royal 

Asiatic Society, Cabang Malaysia, No. 111, Singapura, 1966. 

4. The Origin of the Malay Syāir, DBP, Kuala Lumpur, 1968. 

5. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-

Indonesian Archipelego, DBP, Kuala Lumpur, 1969. 

6. The Mysticism of Hamzah Fanshūrī, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 

1970. 

7. Concluding Postscript to the Origin of the Malay Syā‟ir, DBP, Kuala Lumpur, 

1971. 

8. The Correct Date of the Terengganu Inscription, Museums Departement, Kuala 

Lumpur, 1972.  

9. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 

Kuala Lumpur, 1972. Buku ini Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, 

Prancis, dan Indonesia. 

10. Risalah untuk Kaum Muslimin, monograph yang belum diterbitkan, 286 h., 

ditulis antara Februari – Maret 1973. (Buku ini kemudian diterbitkan di Kuala 

Lumpur oleh ISTAC pada 2001). 

11. Comments on the Re-examination of Al-Rānīrī Hujjat al-Shiddīq: A Refutation, 

Museums Departement, Kuala Lumpur, 1975. 

12. Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality, 

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Kuala Lumpur, 1976. Buku ini telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, Jepang, dan Turki. 
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13. Islam: Paham Agama dan Asas Akhlak, ABIM, Kuala Lumpur, 1977. 

14. Islam and Secularism, ABIM, Kuala Lumpur, 1978. Telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Malayalam, India, Persia, Urdu, Indonesia, Turki, Arab, dan Rusia. 

15. Aims and Objectives of Islamic Education: Islamic, Education Series. Hodder 

and Stoughton dan King Abdul Azis University, London, 1979. Diterjemahkan 

ke dalam bahasa Turki. 

16. The Concept of Education in Islam, ABIM, Kuala Lumpur, 1980. Diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, Persia, dan Arab. 

17. Islam, Secularism, and the Philosophy of the Future, Mansell, London and New 

York, 1985. 

18. A Commentary on the Hujjat al-Shiddq of Nur al-Din al-Rānīrī, Kementrian 

Kebudayaan, Kuala Lumpur, 1986. 

19. The Oldest Know Malay Manuscript: A 16
th

 Century Malay Translation of the 

Aqā‟id of al-Nasāfi, Dept. Penerbitan Universitas Malaya, Kuala Lumpur, 1988. 

20. Islam and the Philosophy of Science, ISTAC, Kuala Lumpur, 1989. 

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bosnia, Persia, dan Turki. 

21. The Nature of Man and the Psycology of the Human Soul, ISTAC, Kuala 

Lumpur, 1990. Diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. 

22. The Institution of Existence, ISTAC, Kuala Lumpur, 1990. Diterjemahkan ke 

dalam bahasa Persia. 

23. On Quiddity and Essence, ISTAC, Kuala Lumpur, 1990. Diterjemahkan kedalam 

bahasa Persia. 
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24. The Meaning and Experience of Happiness in Islam, ISTAC, Kuala Lumpur, 

1993. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, dan Jerman. 

25. The Degrees of Existence, ISTAC, Kuala Lumpur, 1994. Diterjemahkan ke 

dalam bahasa Persia. 

26. Prolegomena to the Methaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental 

Elements of the Worldview of Islam, ISTAC, Kuala Lumpur, 1995. 

Diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan Indonesia. 

27. Risalah Untu Kaum Muslimin, 2001. 

28. The ICLIF Leadership Competency Model (LCM): An Islamic Alterbative, 2007. 

Buku ini ditulis bersama Wan Mohd Nor Wan Daud. 

29. Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, 2007. 

30. Historical Fact and Fiction, UTM Press, Kuala Lumpur, 2011. 

31. On Justice and the Nature of Man, 2015. 

Berdasarkan hasil karya Naquib al-Attas di atas, baik dalam bentuk buku 

maupun monograph menunjukkan bahwa Naquib al-Attas termasuk ilmuan Muslim 

yang sangat konsisten dan produktif berkarya. Sejak masih muda sampai dengan usia 

lanjut, Naquib al-Attas masih terus menghasilkan karya-karya ilmiah yang membahas 

masalah-masalah besar yang mencakup berbagai macam bidang ilmu pengetahuan 

seperti filsafat, tasawuf, sejarah dan kebudayaan, sastra, dan pendidikan. 

b. Artikel 

Wan Mohd Nor Wan Daud menyebutkan bahwa begitu banyak artikel 

termasuk rekaman ceramah-ceramah ilmiah yang telah disampaikan dihadapan publik 
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yang berjumlah lebih dari 400 makalah ilmiah antara pertengahan tahun1960 – 1979, 

dan aktivitas ceramah ilmiah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah masih berlangsung 

sampai sekarang.
22

 Beberapa artikel ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. “Note on the Opening of Relation between Malaka and Cina, 1403-5”, Journal 

ofthe Malayan Branch of the Royal Asiatic Sociaty (JM-BRAS), vol. 38, pt. 1, 

Singapura, 1965. 

2. “Islamic Culture in Malaysia”, Malaysian Society of Orientalist, Kuala Lumpur, 

1966. 

3. “New Light on the Live of Hamzah Fanshuri”, JMBRAS, vol. 40, pt. 1, 

Singapura, 1967. 

4. “Rampaian Sajak”, Bahasa, Persatuan Bahasa Melayu Universitas Malaya, No. 

9, Kuala Lumpur, 1968. 

5. “Hamzah Fanshuri”, The Penguin Companion on Literature, Classical and 

Byzantine, Oriental, and African, vol. 4, London, 1969.  

6. “Indonesia: 4 (a) History: The Islamic Period”,  Encyclopedia of Islam, edisi 

baru, E.J. Brill, Leiden, 1971. 

7. “Comparative Philosophy: A Southeast Asia Islamic Viewpoint”, Acts of the V 

International Congress of Medieval Philosophy, Mardid-Cordova-Granada, 5-12 

September 1971. 
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8. “Konsep Baru Mengenai Rencana Serta Gaya-gaya Penelitian Ilmiah Pengkajian 

Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu”, Buku Panduan Jabatan 

Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Universiatas Kebangsaan Malaysia, Kuala 

Lumpur, 1972. 

9. “The Art of Writing”, Dept. Museum, Kuala Lumpur, t.th. 

10. “Perkembangan Tulisan Jawi Sepintas Lalu”, Pameran Khāt, Kuala Lumpur, 14 

– 21 Oktober 1973. 

11. “Nilai-nilai Kebudayaan, Bahasa, dan Kesusasteraan Melayu”, Asas Kebudayaan 

Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1973. 

12. “Islam in Malaysia”, (versi bahasa Jerman), Kleines Lexion der Islamischen Welt, 

ed. K. Kreiser, W. Kohlammer, Berlin (Barat), Jerman, 1974. 

13. “Islam in Malaysia”, Malaysia Panorama, Edisi Spesial, Kementrian Luar 

Negeri Malaysia, Kuala Lumpur, 1974. Juga diterbitkan dalam edisi bahasa Arab 

dan Prancis. 

14. “Islam dan Kebudayaan Malaysia”, Syarahan Tun Sri Lanang. Seri kedua, 

Kementrian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1976. 

15. “Pidato Penghargaan terhadap ZAABA”, Zainal Abidin Ibn Ahmad, Kementrian 

Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1976. 

16. “A General Theory of the Islamization of the Malay Archipelago”, Profiles of 

Malay Culture, Historiography, Religion and Politics, editor Sartono Kartodirjo, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976. 
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17. “Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims 

of Education”, First World Conference on Muslim Education, 1977. 

18. “Some Reflection on the Philosophical Aspects of Iqbal‟s Thought”, 

International Congress on the Centenary of Muhammad Iqbal, Lahore, 1977. 

19. “The Concept of Education in Islam: Its Form, Method, and System of 

Implementation”, World Symposium of al-Isra‟, Amman, 1979. 

20. “ASEAN – Ke mana Haluan Gagasan Kebudayaan Mau Diarahkan?”, Diskusi, 

jil. 4, no. 11 – 12, November – Desember, 1979. 

21. “Hijrah: Apa Artinya?”, Panji Masyarakat, Desember, 1979. 

22. “Knowledge and Non – Knowledge”, Radings in Islam, no. 8, first quarter, Kuala 

Lumpur, 1980. 

23. “Islam dan Alam Melayu”, Budiman, Edisi Spesial Memperingati Abad ke – 5 

Hijriah, Universiti Malaya, Desember 1979. 

24. “The Concept of Education in Islam”, Second World Conference on Muslim 

Education, Islamabad, 1980. 

25. “Preliminary Thoughts on an Islamic Philosophy of Science”, Zarrouq Festival, 

Misrata, Libia: 1980. 

26. “Religion and Secularity”, Congress of the World‟s Religions,New York, 1985. 

27. “The Corruption of Knowledge”, Congress of the World‟s Religions, Istambul, 

1985. 
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4. Prestasi dan Jabatan Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Berdasarkan kompetensi akademik yang dimiliki Naquib al-Attas, pemerintah 

Malaysia memberikan kesempatan yang luas untuk memberikan sumbangsih dalam 

bidang pendidikan di Malaysia. Diantara jabatan yang pernah disandang Naquib al-

Attas, yaitu: Ketua Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Melayu di Universitas 

Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970 – 1984; Ketua Lembaga Tun Abdul Razak 

untuk Studi Asia Tenggara di Universitas Ohio, Amerika untuk periode 1980 – 1982; 

dan pendiri sekaligus Rektor Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) 

sejak tahun 1987 – 2002.
23

 

Atas konstribusinya dalam dunia keilmuan, Naquib al-Attas mendapatkan 

begitu banyak penghargaan, baik dalam negeri Malaysia maupun dunia internasional 

akan kepakarannya tentang peradaban Islam dan Melayu. Di dalam negeri, 

penghargaan yang pernah diraih, yaitu: Penyandang Kursi Tun Abdul Razak untuk 

Pengkajian Asia Tenggara di Universitas Ohio, Amerika Serikat tahun 1982; 

Penyandang Kursi Kehormatan Abu Hamid al-Ghazali dalam pemikiran Islam di 

ISTAC oleh Dato Sri Anwar Ibrahim tahun 1993, Mendapat gelar kehormatan 

sebagai Tokoh Melayu Terbilang pada tahun 2011.
24

  

Naquib al-Attas juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari dunia 

Internasional, seperti: mendapatkan anugerah Medali Seratus Tahun meninggalnya 

                                                           
23

 Ilham Kadir, Pendidikan Sebagai Ta‟dib Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, h. 15-

16 

24
 Muhammad Ardiansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya 

di Perguruan Tinggi, h. 39-40. 
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Sir Muhammad Iqbal (Iqbal Centenary Commemorative Medal) dari Presiden 

Pakistan, Jenderal Muhammad Zia Ul-Haq pada tahun 1979.
25

 Pada tahun 1975 

kerajaan Iran memberikan anugerah tertinggi sebagai sarjana Akademi Falsafah 

Maharaja Iran, Fellow of the Imperial Academy of Philosophy, dan dilantik sebagai 

anggota Imperial Iranian Academy of Philosophy.
26

 Penghargaan dari Raja Hussein 

Yordania mengangkatnya sebagai Member of the Royal Academy of Jordan pada 

tahun 1994, The University of Khartoum menganugerahinya  Degree of Honorary 

Doctorate of Arts (D.Litt) tahun 1995. The Organization of Islamic Conference 

(OIC),  atas nama dunia Islam melalui The Research Centre for Islamic History, Art 

and Culture (IRCICA), menganugerahi The IRCICA Award atas konstribusi besarnya 

terhadap peradaban Islam pada tahun 2000. The Russian Academy of Science 

memberikan kehormatan kepada Naquib al-Attas untuk memberikan Special 

Presentation kepada para akademisi di Moskow tahun 2001.
27

  

Disamping itu, dalam kancah internasional, Naquib al-Attas juga aktif 

menghadiri kongres-seminar internasional baik sebagai pembicara maupun peserta 

mengenai Islam, filsafat, dan kebudayaan. Beberapa konfrensi internasional yang 

pernah diikuti, seperti: memimpin diskusi panel mengenai Islam di Asia Tenggara 

pada Congres International des Orientalistes yang ke 29 di Paris pada tahun 1973, 
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 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h.. 53 

26
 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad 

Naquib al-Attas Revitalisasi Adab-Ta‟dib dalam Pendidikan, h. 50-51. 

27
 Adian Husaini, Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan 

Mohd Nor Wan Daud, (Cet. I; Depok: YPI Attaqwa Depok, 2020), h. 8-9 
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menjadi konsultan utamapenyelenggaraan Festival Islam Internasional (World of 

Islam Festifal) di London tahun 1976, menjadi pembicara dan peserta Konferensi 

Dunia Pertama mengenai Pendidikan Islam (First World Conference on Islamic 

Education) yang dilangsungkan di Makkah pada tahun 1977 dan sekaligus ditunjuk 

untuk memimpin komite yang membahas tujuan dan defenisi pendidikan Islam, 

menjadi Profeso Tamu (Vising Professor) untuk studi Islam di Universitas Temple, 

Philadelpia dari 1976-1977, memimpin pertemuan para ahli sejarah Islam yang 

diselenggarakan  UNESCO pada tahun 1978 di Aleppo, Suriah.
28

 

Dalam kiprahnya sebagai ilmuan, Naquib al-Attas juga diangkat menjadi 

anggota beberapa organisasi ilmiah internasional, antara lain: dilantik menjadi 

anggota International Member American Philosophical Association oleh para filsuf 

Amerika pada tahun 1970, Member of International Congress of Medieval 

Philosophy, Member of International Congress of the VII Centenary of St. Thomas 

Aquinas, Member of International Congress of the VII Centenary of St. Bonaventure 

da Bognoregio, Member Malaysian Delegate International Congress on the Millinary 

of al-Biruni, Principal Consultant World of Islam Festival Congress, dan pada tahun 

1974 Naquib al-Attas tercatat dalam Marquis Who‟s Who in the World sebagai nama-

nama orang terkenal di dunia.
29

 

                                                           
28

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-
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B. Konsep Pendidikan Berbasis Adab Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

1. Konsep Pendidikan Naquib al-Attas 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat prinsipil dalam membangun 

sebuah peradaban. Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian 

tujuan-tujuan sosial ekonomi, tetapi secara khusus juga berperan dalam pencapaian 

tujuan-tujuan spiritual manusia.
30

 Naquib al-Attas berpandangan bahwa tujuan 

pencarian ilmu dan pendidikan dalam Islam adalah untuk menghasilkan seorang 

manusia yang baik (good man), yaitu manusia  universal atau insan kamil.
31

 Hal ini 

menunjukkan bahwa konsep pendidikan menurut Naquib al-Attas tujuan akhirnya 

adalah menghasilkan manusia yang baik yang meliputi material dan spiritual. 

Sehingga seluruh upaya yang dilakukan dalam pendidikan baik itu tujuan, kurikulum, 

program, dan evaluasi pendidikan semua diarahkan untuk menghasilkan manusia 

yang baik. Manusia yang baik adalah manusia yang beradab, melalui penanaman 

adab kedalam diri manusia lewat proses pendidikan (ta‟dīb). 

Pandangan Naquib al-Attas tentang konsep pendidikan tidak serta merta 

wujud begitu saja, namun melalui analisis mendalam dan pemahaman konseptual 

yang cukup tinggi. Pemahaman konseptual yang dimaksud adalah pemahaman atas 

makna pendidikan yang tepat dan benar, yang secara filosofis meliputi unsur 

                                                           
30

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-

Attas, h. 114 

31
 Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework for 

an Islamic Philosophy of Education, (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Mlaysia (ABIM), 

1980). Terj. Haidar Bagir, Konsep Pendidikan Dalam Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas, (Cet. 

IV; Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h. 10. 
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ontologis, epistemologis, dan aksiologis.  Acuan utama Naquib al-Attas dalam 

merumuskan konsep pendidikan berakar kuat pada tradisi keagamaan dengan sumber 

rujukan utama yaitu Al-Qur‟an dan al-Sunnah, teologi, filsafat, metafisika,, sejarah, 

dan bahasa yang benar berdasarkan kaidah semantik.
32

  

Dalam merumuskan konsep pendidikannya, Naquib al-Attas merekonstruksi 

makna pendidikan dan segala yang terlibat didalamnya dalam tiga formulasi 

pengertian pendidikan hingga menemukan konsep pendidikan yang utuh. Muatan 

yang mesti ada dalam perumusan konsep pendidikan sebagai sebuah sistem menurut 

Naquib al-Attas   meliputi tiga hal pokok, yaitu proses, kandungan (isi), dan penerima 

(manusia).
33

 Ketiga hal pokok tersebut merupakan kata-kata kunci dalam menemukan 

makna pendidikan. Pendidikan sebagai proses mengacu pada landasan epistemologis, 

kandungan (isi) pendidikan mengacu pada landasan ontologis, sedangkan penerima 

pendidikan dalam hal ini manusia sebagai subjek dan objek pendidikan mengacu 

kepada tataran aksiologis. 

Formulasi awal Naquib al-Attas dalam merumuskan defenisi pendidikan 

berangkat dari pertanyaan filosofis, What is education? (apakah pendidikan itu ?). 

Naquib al-Attas menjawab Education is a process of instilling something into human 

beings
34

, bahwa pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri 
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 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad 
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manusia. Jawaban ini sebenarnya telah mencakup tiga unsur dalam pendidikan, yaitu 

proses penanaman yang mengacu pada metode dan sistem untuk menanamkan apa 

yang disebut pendidikan secara bertahap, sesuatu yang mengacu pada kandungan 

yang ditanamkan, serta diri manusia yang mengacu pada penerimaan proses dan 

kandungan itu. Namun Naquib al-Attas berpandangan bahwa defenisi tersebut 

belumlah lengkap, karena unsur-unsur tersebut masih belum jelas, dan defenisi 

tersebut memberikan kesan lebih menonjolkan “proses” dari pada “kandungan” 

pendidikannya. 

Naquib al-Attas kemudian merumuskan kembali jawabannya terhadap 

pertanyaan tersebut, Education is something progressively instilled into man
35

, yaitu 

pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam manusia. 

Walaupun ketiga unsur dalam pendidikan masih tercakup dalam defenisi tersebut, 

yaitu proses, kandungan, dan penerima, namun unsur “kandungan” pendidikan lebih 

diutamakan dari pada prosesnya. Berdasarkan defenisi tersebut, Naquib al-Attas 

menganalisis pernyataannya tersebut secara mendalam dengan mengembangkan 

konsep-konsep kunci bawaannya. 

Lebih lanjut Naquib al-Attas mengemukakan argumen bahwa unsur 

“kandungan” yang terdapat dalam defenisi kedua tersebut adalah “sesuatu”. 

“Sesuatu” yang dimaksud adalah ilmu tentang tujuan pencariannya. Naquib al-Attas 

berpandangan bahwa pengajaran dan proses betapapun ilmiahnya dan bagaimanapun 

yang diajarkan dan dipelajari tercakupkan dalam konsep umum tentang ilmu, namun 
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belum dapat disebut sebagai  pendidikan.
36

 Pengajaran dan proses belajar, tidak 

merupakan bagian dari pendidikan dalam arti defenisi yang kedua ini, harus ada 

“sesuatu” didalam pendidikan yang jika tidak ditanamkan maka tidak akan membuat 

pengajaran serta proses belajar sebagai suatu pendidikan. “Sesuatu”  itu adalah ilmu 

yang merupakan tujuan pencariannya. 

Berdasarkan defenisi kedua tersebut terungkap bahwa pada hakikatnya dalam 

pendidikan mesti terkandung didalamnya nilai-nilai ilmu pengetahuan. Hal ini 

menunjukkan hubungan yang erat antara pendidikan dan ilmu pengetahuan, sebab 

bukanlah bernama pendidikan jika didalam prosesnya tidak terdapat ilmu 

pengetahuan. Lantas muncul pertanyaan berikutnya What, then, is knowledge? Or: 

What does knowledge consist of?
37

, yaitu apakah yang disebut ilmu? Atau terdiri dari 

apa sajakah ilmu itu?. Naquib al-Attas mendefenisikan ilmu secara epistemologis 

adalah sebagai berikut: 

That is why we have defined knowledge epistemologically as the arrival in the 

soul of the meaning of a thing, or the arrival of the soul at the meaning of a 

thing. The meaning of a thing means the right meaning of it; and what is 

considered to be the right meaning is in this context determined by the Islamic 

vision of realty and truth as projected by the  Qur‟anic conseptual system.
38

 

 

Defenisi ilmu tersebut menyebutkan bahwa ilmu merupakan sampainya 

makna sesuatu pada jiwa atau sampainya jiwa pada makna sesuatu. “Makna sesuatu” 
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yang dimaksud adalah maknanya “benar”; dan yang dimaksud dengan “makna yang 

benar” dalam konteks ini ditentukan oleh pandangan Islam tentang hakikat dan 

kebenaran sebagaimana diproyeksikan oleh sistem konseptual al-Qur‟an. Dengan 

demikian, maka lahirnya ilmu berasal dari sumber aslinya yaitu wahyu Allah swt, 

yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya yang diberi makna. Adapun konsep Al-Quran 

tentang ayat (āyah) yang dimaksud,  mengacu kepada “kata-kata” dan sesuatu yakni 

“benda-benda”.
39

  Kata-kata dan benda-benda yang dimaksud adalah bagaimana 

memperlakukan benda-benda dalam dunia empiris sebagai kata-kata, sebagai tanda-

tanda dan simbol-simbol yang bekerja dalam satu jalinan hubungan-hubungan 

konseptual, yang secara bersama-sama memberikan makna pada satu kesatuan 

organik yang mencerminkan Al-Quran itu sendiri.
40

  

Selanjutnya, unsur “kandungan” dalam defenisi kedua yaitu “sesuatu” yaitu 

“pengetahuan” apabila tidak ditanamkan maka pengajaran dan proses belajar serta 

asimilasinya belum dapat disebut pendidikan. Jadi kandungan pendidikan tetap saja 

masih belum cukup mengartikan pendidikan sebagai suatu pendidikan, kecuali 

“sesuatu” dalam pengetahuan itu dimasukkan ke dalam defenisi pengetahuan. Sebab 

pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu tidak harus menyiratkan 

                                                           
39

 Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Framework for 

an Islamic Philosophy of Education, Terj. Haidar Bagir, Konsep Pendidikan Dalam Islam Syed 
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 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad 

Naquib al-Attas Revitalisasi Adab-Ta‟dib dalam Pendidikan, h. 124-125. 

 

 



134 
 

 
 

tindakan yang cocok dari manusia.
41

 Pengenalan yang benar menurut Naquib al-Attas 

mesti diikuti  dengan pengakuan, karena jika tidak maka pengenalan itu akan sia-sia. 

Pengenalan adalah menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan apa yang 

dikenali, sedangkan pengakuan merupakan tindakan yang bertalian dengan 

pengenalan tadi.  

Dengan kata lain, unsur “kandungan” yang berisi nilai-nilai ontologis dari 

konsepsi ilmu dari “sesuatu” masih kurang lengkap jika tidak ditanamkan (baca; 

diamalkan) sebagai nilai-nilai aksiologis dari hasil pendidikan. Sebab dalam 

“sesuatu” itu, selain adalah ilmu, juga terkandung maksud  ilmu tentang tujuan 

pencariannya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dan amal haruslah berjalan seiring, 

ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.  

Berdasarkan jalinan rangkaian pembahasan menyangkut tentang defenisi 

pendidikan berdasarkan kata-kata kunci dalam satu pola yang bermakna, Naquib al-

Attas menyempurnakan dan membentangkan konsep pendidikan yang khas Islam 

dengan defenisi pendidikan sebagai: recognition and acknowledgement of the proper 

places of things in the order of creation, such that it leads to the recognition and 

acknowledgement of the proper place of God in the order of being and existence.
42

 

Yaitu pengenalan dan pengakuan, yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam 

manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan 
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penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah pengenalan dan 

pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperiadaan. 

Selain defenisi pendidikan beserta unsur-unsur dan ruang lingkup yang 

menyertainya, Naquib al-Attas dalam membangun konsep pendidikan menambahkan 

satu lagi konsep kunci ke dalam konsep pendidikannya yang pada hakikatnya 

merupakan inti pendidikan dan proses pendidikan. Konsep kunci menurut Naquib al-

Attas disebut dengan istilah adab.
43

 

Adab merupakan istilah kunci yang cukup memadai dan tepat untuk 

menunjukkan pendidikan, karena menurut Naquib al-Attas, istilah ini telah 

mengenalkan dirinya sebagai “sesuatu” atau “kandungan” di dalam ilmu yang 

sekaligus melekatkan  satu kesatuan yang utuh antara ilmu dan tujuan mencari 

pengetahuan. Tujuan mencari pengetahuan menurut Naquib al-Attas ialah 

menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan diri individual. 

Sedangkan tujuan akhir pendidikan adalah menghasilkan manusia yang baik. 

Penekanan pada adab yang mencakup amal dalam pendidikan dapat menjamin ilmu 

dapat digunakan secara baik di dalam diri dan masyarakat.  Oleh karena itu, 

kombinasi antara ilmu dengan amal dan adab merupakan kombinasi harmonis sebagai 

pendidikan. Sedangkan dalam kenyataannya pendidikan itu sendiri dalam Islam 

adalah ta‟dīb. 
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a. Tujuan Pendidikan Menurut Naquib al-Attas 

Tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat urgen dalam pendidikan, 

sebab tanpa tujuan perumusan tujuan pendidikan yang jelas, maka arah pendidikan 

menjadi tidak jelas, salah langkah, tak terarah, bahkan bisa tersesat. Dengan kata lain 

bahwa dengan tujuan yang jelas  dari suatu aktivitas akan  menyebabkan gerak lebih 

dinamis, terarah, dan bermakna.  

Secara umum Wan Mohd Nor Wan Daud mengemukakan bahwa terdapat dua 

pandangan tentang tujuan pendidikan apabila ditinjau secara teoritis, yaitu  

pandangan yang berorientasi kemasyarakatan dan pandangan yang berorientasi 

individu.
44

 Pandangan pertama yang berorientasi kemasyarakatan menganggap bahwa  

pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik, baik untuk 

sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. Sedangkan pandangan 

kedua yang berorientasi individu menganggap bahwa pendidikan lebih memfokuskan 

diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat pelajar. 

Pada umumnya sistem pendidikan yang berorientasi kepada pandangan 

teoritis kemasyarakatan memandang bahwa tujuan dan target pendidikan 

diselenggarakan adalah untuk memperkuat kepercayaan, sikap, ilmu pengetahuan, 

dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat berguna bagi masyarakat. 

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa pendidikan dalam masyarakat harus 

bisa mempersiapakan peserta didik untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang 
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ada, sehingga pendidikan diupayakan untuk memperkuat sikap, ilmu pengetahuan, 

dan keahlian untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Paham ini meyakini 

bahwa pendidikan sebagai sesuatu yang memainkan peranan penting dalam 

membentuk masyarakat, dimana masyarakat jauh lebih penting dari pada individu. 

Ciri khas pendidikan yang berorientasi masyarakat adalah lebih mengutamakan 

kebutuhan masyarakat, sedangkan minat peserta didik menjadi prioritas kedua.
45

 

Sementara itu, pandangan teoritis pendidkan yang berorientasi pada individu 

terbagi kepada dua aliran. Pertama, berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan 

adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan yang optimal 

melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi, jauh lebih 

berhasil dari yang pernah dicapai oelh orang tua mereka. Aliran ini menganggap 

bahwa pendidikan adalah jenjang mobilitas sosial-ekonomi suatu masyarakat tertentu. 

Kedua, lebih menekankan peningkatan intelektual, kekayaan, dan keseimbangan jiwa 

peserta didik. Aliran ini memandang bahwa walaupun terdapat persaman diantara 

peserta didik yang lain, namun masing-masing peserta didik memiliki keunikan 

dalam pelbagai segi.
46

  

Dalam analisisnya, Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik (to produce the good man). 

Naquib al-Atas mengatakan: 
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“The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or 

justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is 

therefore to produce a good man . . . The fundamental element inherent in the 

Islamci concept of education is the inculcation of adab. . . “
47

 

Menurut Naquib al-Attas tujuan pendidikan yang lebih fundamental adalah 

melahirkan manusia yang baik. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang 

beradab.
48

 Artinya bahwa tujuan pendidikan  lebih menekankan pendidikan sebagai 

proses pembentukan sikap dan perilaku yang betul (beradab) untuk mewujudkan 

tegaknya keadilan. Sehingga pendidikan sejatinya bukan sekedar pengajaran atau 

sebatas penambahan wawasan. Tetapi lebih penting lagi, pendidikan harus berdampak 

kepada perubahan  sikap dan perilaku. 
49

 Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama 

mencari ilmu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan, 

dan sikap dan perilaku yang betul itupun harus bersumber dari ilmu yang benar. 

Naquib al-Attas menyebutkan bahwa the end of education in Islam is to 

produce a good man, and not – as  in the case of western civilization – to produce a 

good citizen.
50

 Tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah untuk menghasilkan 

manusia yang baik, dan bukan seperti peradaban barat dimana tujuan akhir 
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pendidikannya adalah menghasilkan warga negara yang baik. Naquib al-Attas lebih 

menekankan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang baik, dan bukan 

warga negara yang baik.  

Naquib al-Attas memberikan perbedaan mendasar antara to be a good man 

dan to be a good citizen, sebagai mana dikutip Adian Husaini sebagai berikut: 

Producing a good man is more fundamental, because invariably he will be a 

good citizen. But is not so the other way around. A good citizen may be a 

tyrant. The Nazis claimed in their beyday that they were good citizen of 

Germany and that what they did was right.
51

 

 

Naquib al-Attas dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah 

untuk melahirkan manusia yang baik, sebab manusia yang baik akan menjadi  warga 

negara yang baik. Rumusan ini tidak berlaku sebaliknya, sebab warga negara yang 

baik, mungkin seorang tiran yang kejam. Misalnya Nazi Jerman, mereka mengklaim 

sebagai warga negara yang baik dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, 

meskipun mereka melakukan berbagai kejahatan terhadap ras, atau bangsa yang lain. 

Tentunya pendapat Naquib al-Attas ini bertentangan dengan pendapat yang 

berorientasi masyarakat. Para pemimpin yang berjiwa sosialis menganggap bahwa 

negara atau masyarakat sebagai sesuatu yang lebih penting dari pada individu. 

Pengusung pendapat ini menjadikan pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial-

ekonomi, individu atau negara. Dominasi sikap seperti ini dalam dunia pendidikan 
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menurut Wan Mohd Nor Wan Daud adalah melahirkan patologi psiko-sosial, 

terutama pada peserta didik dan orang tua, yang terkenal dengan penyakit diploma.
52

  

Penyakit diploma (diploma disease) yang dimaksud adalah usaha dalam 

meraih suatu gelar pendidikan bukan karena kepentingan pendidikan itu sendiri, 

melainkan karena nilai-nilai ekonomi dan sosial. Selain itu peserta didik dipaksa 

untuk merumuskan nilai-nilai dalam konteks kenegaraan semata. Mereka percaya 

bahwa manusia dapat meraih kebahagiaan jika dapat menduduki posisi tertentu dalam 

negara. Pendidikan dianggap berhasil jika warga negara itu meraih pekerjaan tertentu 

yang tepat. Hal inilah yang menyebabkan warga negara saling berlomba-lomba untuk 

meraih gelar pendidikan (diploma, S1, S2, S3) bukan karena kepentingan pendidikan, 

melainkan untuk mendapat posisi penting dalam negara. 

Walaupun Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan bukanlah untuk menghasilkan warga negara dan pekerja yang baik, akan 

tetapi bertujuan  untuk menciptakan manusia yang baik, dengan argumen yang tak 

terbantahkan. Namun apabila pendapat Naquib al-Attas ditelisik lebih dalam, rupanya 

tujuan pendidikan yang lebih menitik beratkan pada individu dari pada aspek 

masyaraka, perlu dipahami dengan jernih. Rupanya Naquib al-Attas sama sekali tidak 

menegasikan aspek sosial kemasyarakatn dalam tujuan pendidikan. Pernyataan 

Naquib al-Attas adalah sebagai berikut: 

When we say that the purpose of knowledge is to produce a good man, we do 

not mean that to produce a good society is not purpose, for since sociaty is 
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composed of people, making every one or most of them good produces a good 

sociaty. Education is the fabric of sociaty.
53

 

 

Jika kita berkata bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk menghasilkan 

seorang manusia yang baik, maka kita tidak bermaksud mengatakan bahwa 

menghasilkan sebuah masyarakat yang baik bukanlah merupakan tujuan, 

karena masyarakat terdiri dari perseorangan-perseorangan maka membuat 

setiap orang atau sebagian besar orang diantaranya menjadi orang-orang baik 

berarti pula menghasilkan suatu masyarakat yang baik.
54

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna kata “baik” menurut 

Naquib al-Attas bersifat universal, apakah itu untuk “manusia yang baik” atau “warga 

negara yang baik”. Sebab masyarakat juga terdiri dari individu-individu, maka fokus 

kepada perbaikan individu-individu yang ada didalam masyarakat maka juga akan 

menghasilkan masyarakat yang baik. Dengan kata lain, lahirnya masyarakat yang 

baik, sangat ditentukan oleh setiap individu-individu yang baik. Oleh karena itu 

tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik lebih penting dari 

pada menciptakan masyarakat yang baik, karena manusia yang baik sudah barang 

tentu merupakan masyarakat yang baik, tetapi sebaliknya masyarakat yang baik 

belum tentu menunjukkan manusia yang baik. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan 

Naquib al-Attas tentang tujuan pendidikan pada akhirnya untuk menghasilkan 

manusia yang baik. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mengaktualisasikan 

dirinya sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi 
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dengan maksimal. Perhatian penuh terhadap individu merupakan sesutau yang sangat 

penting, sebab tujuan tertinggi dan perhentian terakhir etika dalam perspektif Islam 

adalah untuk individu itu sendiri.  

b. Kurikulum Pendidikan Menurut Naquib al-Attas 

Berdasarkan tujuan pendidikan dan mencari pengetahuan yang telah 

dirumuskan Naquib al-Attas yaitu untuk menjadi manusia yang baik dan bukan 

sebagai warga negara yang baik sebagaimana yang dianut oleh dunia barat, maka 

pendidikan harusnya mencerminkan manusia bukan negara. Manusia yang dibentuk 

melalui pendidikan bukanlah manusia apa saja, melainkan manusia sempurna (insan 

kamil) atau manusia universal.  

Naquib al-Attas berpandangan bahwa dalam Islam, untuk mendidik manusia 

agar menjadi manusia sempurna tidaklah begitu sulit sebab ada contoh dan model 

terbaik sepanjang zaman yang dijadikan sebagai teladan yaitu Nabi Muhammad saw. 

Untuk menopang pandangannya tersebut, Naquib menyatakan: 

Hal ini terjadi karena dalam peradaban Barat, atau peradaban lain selain 

Islam, tidak pernah ada seorang manusia sempurna pun yang bisa menjadi 

model untuk ditiru dalam hidup dan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan 

pengetahuan dan tindakan yang benar dalam bentuk universal sebagai 

universitas. Hanya dalam Islam, dalam pribadi suci Nabi saw sajalah, manusia 

universal atau sempurna itu ternyatakan.
55

 

 

Karena konsep pendidikan dalam Islam hanya berkenaan dengan manusia, 

dan manusia yang dibentuk melalui pendidikan adalah manusia yang sempurna, maka 
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perumusan sistem pendidikan harus mengacu kepada model manusia sebagaimana 

tersemprnakan dalam pribadi Nabi Muhammad saw. Sebab dalam diri Rasulullah 

terdapat contoh teladan yang baik dalam semua lini kehiupan beliau yang 

menunjukkan  contoh insan kamil serta keuniversalan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. 

Al-Ahzab/33: 21., yaitu: 

َ وَٱلۡۡوَۡمَ ٱلۡأٓخِرَ  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن كََنَ يرَجُۡواْ ٱللََّّ
ُ
ِ أ  لَّقَدۡ كََنَ لكَُمۡ فِِ رسَُولِ ٱللََّّ

َ كَثيِٗرا      (21)…  وَذَكَرَ ٱللََّّ

 

Terjemahnya: 

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

56
 

 

Syaikh Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa‟dī dalam tafsirnya Taisīr al-Karīm al-

Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān menafsirkan makna uswatun hasanah sebagai 

akhlak  luhur yang dianugrahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang 

diwujudkan dengan perilaku yang terpuji.
 57

 Oleh karenanya sangat layak Nabi 

Muhammad saw dijadikan sebagai teladan dalam mendidik, karena sifat 

keuniversalan ada dalam diri Rasulullah. Ayat ini juga dengan tegas menyebutkan 

bahwa Rasulullah saw. sangat layak dicontoh dan ditiru serta diteladani bukan hanya 

untuk umat Islam tetapi juga bagi seluruh umat manusia, karena Rasulullah saw  

memiliki kesempurnaan sebagai perwujudan insan kamil.  
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Manusia dalam pandangan Naquib al-Attas bersifat dualitas, yaitu terdiri atas 

jiwa sekaligus jasad, sekaligus wujud jasmaniah dan ruhaniah. Sehingga muatan atau 

kurikulum pendidikan yang baik harus memenuhi kedua sifat tersebut. Sejalan 

dengan hal tersebut, Komaruddin Sassi mengutip pendapat Wan Mohd Nor Wan 

Daud menyebutkan bahwa setidaknya ada dua hal yang melandasi pemikiran 

pemikiran Naquib al-Attas dalam menyusun kurikulum pendidikan berbasis adab, 

yaitu pertama, adanya hierarki sebagai realitas dalam semua domain kehidupan 

termasuk jiwa, ilmu pengetahuan, kemampuan manusia, dan alam. Kedua, manusia 

bersifat ganda (dual nature) yaitu memiliki dua aspek sehingga ilmu pengetahuan 

dapat memenuhi kebutuhannya, pertama, memenuhi kebuthan aspek yang berdimensi 

permanen dan spiritual; dan kedua, yang memenuhi kebutuhan material dan 

emosional.
58

 

Untuk mengetahui rumusan kurikulum pendidikan Naquib al-Attas, maka 

terlebih dahulu mengetahui pembagian dan hierarki ilmu yang diformulasikan Naquib 

al-Attas. Dalam merumuskan kurikulum pendidikan, Naquib al-Attas membangun 

konsep keilmuan secara sistematis. Sebagaimana manusia yang memiliki dwi sifat 

(dual nature) maka ilmu juga terdiri dari dua jenis berdasarkan sifat tersebut, yaitu 

pertama, ilmu berian Allah, dan yang kedua adalah ilmu capaian (yang diperoleh 

dengan usaha). Walaupun semua ilmu pada hakikatnya datangnya dari Allah, namun 

yang membedakannya adalah cara kedatangannya yaitu hushul dan wushul serta 
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fakultas-fakultas dan indera-indera yang menerima dan menafsirkannya berbeda.
59

 

Hushul adalah masuknya unit-unit makna suatu objek pengetahuan ke dalam jiwa 

seseorang, sedangkan wushul adalah sampinya jiwa pada unit-unit makna tersebut. 

Sebagaimana pengertian pendidikan sebelumnya yaitu pengenalan dan 

pengakuan mengenai tempat sesuatu sesuai dengan tatanan penciptaan yang 

ditanamkan secara progresif ke dalam diri manusia, maka Naquib al-Attas 

mengkategorikan ilmu kedalam dua bahagian, yaitu ilmu iluminasi (ma‟rifah) yang 

biasa disebut sebagai ilmu pengenalan, dan ilmu sains yang disebut sebagai ilmu 

pengetahuan.  Ilmu jenis pertama yaitu ilmu pemberian Allah inilah yang masuk 

dalam kategori ilmu iluminasi (ma‟rifah) atau biasa disebut ilmu naqliyyah, 

sedangkan ilmu jenis kedua yaitu ilmu capaian yang diperoleh melalui usaha 

berdasarkan pengalaman empiris dan akal, masuk dalam kategori ilmu sains atau 

biasa juga disebut ilmu aqliyah (rasional) ataupun tajribiyyah (empiris) 

Ilmu jenis pertama menurut Naquib al-Attas merupakan ilmu yang paling 

valid dan paling tinggi karena merupakan wahyu dari Allah yang diterima oleh Nabi 

yang kemudian diikuti intuaisi orang-orang bijak, para wali dan ilmuan. Ilmu 

iluminasi (ma‟rifah)  ini hanya terjadi pada mahkluk hidup, yang merupakan 

makanan bagi jiwa manusia. Ilmu ini merupakan pemberian Allah swt kepada hamba-
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hamba-Nya yang beribadah dengan tulus dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang 

benar.
60

  

Dalam konteks ilmu iluminasi, Nabi Muhammad saw merupakan contoh Nabi 

yang ilmunya langsung diberikan Allah swt dalam bentuk Al-Quran yang kemudian 

dipahami dan diamalkan sebagai Sunnah. Dalam perspektif hukum, Al-Quran dan 

Sunnah disebut dengan syariat, sedangkan dalam perspektif spiritualitas disebut ilmu 

laduni dan hikmah. Inilah ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu tertinggi dan selalu 

menjadi rujukan dan pedoman dalam semua formulasi sains dan aktivitas umat, dan 

ilmu ini merupakan hak prerogatif Nabi yang telah sempurna dengan kewafatan 

beliau.   

Selain Al-Quran dan Sunnah yang merupakan syariat pemberian langsung dari 

Allah, Naquib al-Attas juga menyebutkan bahwa hikmah juga merupakan ilmu berian 

Allah yang merupakan kombinasi dari dua jenis ilmu yaitu iluminasi dan sains.
61

 

Naquib al-Attas beranggapan bahwa walaupun keberadaan Al-Qur‟an, Sunnah, dan 

syariat telah sempurna dengana wafatnya Nabi Muhammad saw, namun iluminasi dan 

sains masih terbuka untuk peningkatan selanjutnya, dan bisa dicapai oleh  mereka 

yang tulus dan berkompetensi untuk meraihnya. Hikmah diberikan Allah kepada 

manusia, dapat melalui kasyaf atau intuisi (ilham) atau melalui pengalaman spiritual 

yang memungkinkan pemiliknya mengetahu batas kegunaan dan batasan makna yang 
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terdapat dalam pelbagai persoalan dan ilmu pengetahuan yang ditekuninya, yang 

memungkinkannya bertindak dengan adil. 

Naquib al-Attas berpandangan bahwa hikmah merupakan pengetahuan 

mengenai Allah yang secara teoritis maupun praktis merupakan pemberian dari Allah 

swt. Dengan hikmah, manusia mampu untuk mengungkap realitas-realitas murni atau 

keutamaan religius dengan akal, namun tetap harus dituntun dengan bimbingan 

wahyu. Itulah sebabnya Naquib al-Attas sangat menolak keras anggapan bahwa akal 

tanpa bimbingan wahyu  dapat mengetahui segala sesuatu, sebagaimana pandangan 

orang-orang penganut paham Mu‟tazilah dan filosof Muslim, seperti Ibn Sīna dan Ibn 

Thufail, dan kalangan Muslim Modernis, seperti Sayyid Ahmad Khan dan Ismāil al-

Farūqi.
62

 Walaupun ada yang mengatakan bahwa ada seorang sufi, teolog, atau ulama 

yang dapat menemukan kebenaran etika dan agama melalui akal dan pengalaman 

yang bebas dari wahyu kenabian, maka semua itu hanyalah merupakan rekaan belaka.  

Contoh yang sangat jelas bahwa akal tanpa bimbingan wahyu maka akan 

memiliki kemampuan yang sangat terbatas, adalah perjalan spiritual Nabi Ibrahim as 

dalam mencari Allah swt. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu: 

لُ رَأَ  كَوكَْباا قاَلَ وكََذَلِكَ نرُيِ إبِْ راَىِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْوِ اللَّيْ 
نَّ بُّ الآفِلِيَن فَ لَمَّا رَأَ  الْقَمَرَ باَزغِاا قاَلَ ىَذَا رَبِِّّ فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لََْ يَ هْدِنِ رَبِِّّ لأكُونَ ىَذَا رَبِِّّ فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لً أُحِ 

 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 
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Terjemahnya: 

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan 

(Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar 

Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi 

gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku" Tetapi 

tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang 

tenggelam". Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah 

Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika 

Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-

orang yang sesat".
63

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sekuat apapun akal berusaha mengenal 

Allah, maka tidak akan mampu karena sifatnya yang terbatas. Akal yang dituntun 

oleh wahyu lah yang dapat mengenal Tuhannya. Walaupun akal harus dituntun oleh 

wahyu, namun Naquib al-Attas tetap mengakui bahwa hikmah dapat diberikan 

kepada siapa saja manusia  yang dikehendaki Allah, baik Muslim maupun non-

Muslim, seperti orang-orang bijaksana dari Cina, Hindu, dan para filosof Yunani. 

Namun hasil kontemplasi dan perenungan mereka tentang realitas etis, spiritual, dan 

nilai-nilai luhur yang mereka hasilkan dari akal pikiran dan pengalaman hidup, 

namun semua itu tidaklah lengkap dan tidak pasti. Beberapa nilai etika universal dan 

kebenaran spiritual yang disampaikan oleh para filosof dan orang-orang bijaksana ini, 

menurut Naquib al-Attas, tidak mungkin diperoleh dari akal semata-mata, namun dari 

wahyu kenabian yang pada zaman itu “sedang mengudara”.
64

 Ilmu jenis pertama 

inilah yang merupakan berian Allah yang dikategorikan Naquib al-Attas sebagai ilmu 

pengetahuan farḍu ʻain, bisa dan harus dipelajari oleh setiap umat Islam. 
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Naquib al-Attas menyebutkan bahwa ilmu jenis pertama ini merupakan ilmu 

prasyarat yang wajib dipelajari bagi setiap Muslim, yang meliputi tentang dasar-dasar 

Islam (islām – īman – ihsān), prinsip-prinsipnya (arkān) arti dan maksudnya, serta 

pemahaman dan pelaksanaannya yang benar dalam kehidupan dan amalan sehari-

hari.
65

 Selain itu seorang Muslim harus mengerti dasar-dasar Islam dan keesaan 

Allah, esensi-Nya dan sifat-sifat-Nya (Tawhīd), harus mempunyai ilmu tentang Al-

Quran, sunnah Rasulullah saw dan kehidupannya, serta mengamalkan ilmu tersebut 

yang didasarkan pada amal dan pengabdian pada Allah.  

Ilmu jenis kedua adalah ilmu capaian yang diperoleh dengan usaha melalui 

penggunaan daya intelektual dan jasmaniah. Jenis ilmu kedua ini merujuk kepada 

ilmu-ilmu sains („ulūm) yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan 

penelitian.  Kategori ilmu ini berkaitan dengan fisik dan objek-objek yang 

berhubungan dengannya. Ilmu ini bersifat diskursif dan deduktif yang berkaitan 

dengan perkara yang bernilai pragmatis.
66

 Naquib al-Attas menyebut pencapaian ilmu 

jenis kedua yang mencakup ilmu-ilmu rasional, intelektual dan filosofis sebagai ilmu 
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farḍu kifāyah.
67

 Farḍu kifāyah artinya ilmu pengetahuan yang wajib diketahui oleh 

beberapa orang saja yang ada dalam masyarakat itu. 

Alasan mengapa ilmu jenis kedua ini disebut Naquib al-Attas sebagai farḍu 

kifāyah, karena ilmu pengatahuan ini bersifat acak, tidak terbatas, dan jalan 

pencapaiannya bertingkat-tingkat. Maka akan sangat sulit bagi manusia untuk 

memperoleh dan menguasai sains tersebut. Demikian pula karena alam, kapasitas, 

jangka hidup, dan kebutuhan manusia itu terbatas.
68

 Oleh karena berbagai macam 

keterbatasan tersebut, maka setiap Muslim wajib untuk mempelajari, 

mengembangkan, dan menerapkan sains yang diperlukan sesuai dengan kapasitasnya. 

Adapun ilmu sains yang lainnya, maka tidak kewajiban baginya untuk 

mempelajarinya sepanjang sudah ada umat Islam yang menguasai sains tersebut. 

Walaupun ilmu jenis kedua tergolong baru muncul kemudian, namun tetap 

penting bila diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Seorang Muslim seharusnya 

tidak mengabaikan ilmu-ilmu intelektrual atau eksperimental yang terpuji. Hal ini 

sangat penting, karena akan memberikan landasan teoritis dan motivasi keagamaan 

kepada umat Islam untuk mempelajari dan mengembangkan segala ilmu dan 

teknologi yang diperlukan untuk kemakmuran maysrakat dan alam sekitar. 
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Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang perbedaan antara kedua 

jenis ilmu tersebut, Naquib al-Attas memberikan batasan yang tegas antara ilmu jenis 

pertama dan kedua sebagai berikut: 

1. Ilmu jenis pertama diberikan oleh Allah kepada manusia melalui pengungkapan 

langsung, sedangkan yang kedua melalui spekulasi dan usaha penyelidikan 

rasional dan didasarkan atas pengalamannya tentang segala sesuatu yang dapat 

ditangkap pancaindra (sensible) dan dipahami oleh akal (intelligible). 

2. Ilmu jenis pertama merujuk kepada ilmu tentang kebenaran objektif yang 

diperlukan untuk membimbing manusia, sedangkan yang kedua merujuk kepada 

ilmu mengenai data yang dapat ditangkap oleh pancaindra dan dipahami akal 

yang dipelajari (kasbī) untuk kegunaan dan pemahaman kita. 

3. Ilmu jenis pertama menyingkap misteri wujūd dan eksistensi dan 

mengungkapkan hubungan sejati antara diri manusia dan Tuhannya, ilmu 

tersebut juga terkait dengan tujuan utama manusia untuk mengetahui, sehingga 

ilmu jenis pertama merupakan prasyarat ilmu jenis kedua, karena ilmu yang 

kedua itu sendiri tanpa bimbingan ilmu yang pertama maka tidak akan dapat 

menuntun manusia dengan benar di dalam kehidupannya dan hanya akan 

membingungkan, mengelirukan, dan menjerat manusia ke dalam kancah 

pencarian yang tanpa akhir dan tujuan. 

4. Ilmu jenis pertama merupakan ilmu tertinggi dan terdapat batas bagi manusia, 

sedangkan ilmu kedua tidak ada batas, sehingga selalu wujud kemungkinan 

pengembaraan tanpa henti. 
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5. Ilmu jenis pertama menjadi kewajiban bagi setiap Muslim (farḍu ʻain) dan 

dijadikan sebagai prasyarat, sedangkan ilmu yang kedua hanya menjadi 

kewajiban bagi sebagian umat Islam (farḍu kifāyah).
69

 

Selain perbedaan tersebut, terdapat pula hubungan yang sangat jelas antara 

kedua jenis ilmu tersebut. Apabila ditinjau dari sisi „amal, maka kedua jenis ilmu 

tersebut harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar, karena tidak ada ilmu yang 

berguna tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut, dan tidak ada amal yang bermakna 

tanpa ilmu.
70

 Hubungan yang lain, bahwa ilmu yang pertama menyikap rahasia being 

dan eksistensi, menerangkan hubungan antara diri manusia dengan Tuhan, dan 

menjelaskan maksud dari mengetahui sesuatu dan tujuan kehidupan yang sebenarnya. 

Maka konsekuensinya, ilmu yang pertama harus membimbing yang kedua sebab jika 

tidak maka ilmu penegathuan yang kedua ini akan membingungkan manusia dan akan 

terus menjebak manusia dalam suasana pencarian tujuan dan makna kehidupan yang 

meragukan dan salah.
71

 Maka kedua jenis ilmu tersebut harus dipelajari umat Islam, 

karena mempelajari ilmu jenis kedua dalam upaya meningkatkan kualitas diri, akan 

tetapi juga harus dibimbing oleh pengetahuan yang benar dari ilmu pertama.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pembagian ilmu dalam bentuk 

hierarki yang dibuat Naquib al-Attas bukan untuk mengdikotomikan ilmu tersebut, 
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sebab semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah. Akan tetapi untuk mempermudah 

dalam memahami ilmu sesuai dengan priyoritasnya. Sehingga fokus utama kepada 

ilmu-ilmu yang sifatnya farḍu ʻain yang merupakan prasyarat menjadi sesuatu yang 

mutlak dipahami sebelum ilmu farḍu kifāyah.  

Naquib al-Attas berpandangan bahwa dalam struktur ilmu pengetahuan dan 

muatan kurikulum pendidikan Islam ditujukan hanya untuk manusia dan dalam 

tataran implementasinya diterapkan pada tingkat universitas. Struktur dan kurikulum 

ini kemudian secara bertahap diaplikasikan pada tingkat pendidikan dibawahnya 

sampai dengan yang paling rendah.
72

  

Adapun muatan kurikulum yang berisi ilmu-ilmu farḍu ʻain yang dimaksud 

Naquib al-Attas adalah sebagai berikut: 

1. Kitab Suci Al-Quran yang didalamnya mengandung beragam ilmu, seperti tata 

cara membacanya dengan baik dan benar (sesuai kaidah tajwīd), variasi bacaan 

(ilmul-qirā‟at), ilmu tafsir bersama ilmu perangkat pendukungnya seperti sejarah 

turunnya Al-Quran (asbāab an-nuzūl), pengumpulan dan kodifikasi (al-jam‟), 

penjagaan (al-hifz), dan penyebarannya.  

2. Sunnah, atau kehidupan Nabi, termasuk sejarah dan risalah nabi-nabi terdahulu, 

hadis dan perawinya, ilmu musthalahul hadīts yang berisi macam-macam 

kedudukan hadis dan perawinya (al-jarh wa at-ta‟dīl). 
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3. Syariat: fikih dan hukum, termasuk prinsip-prinsip dan pengamalan Islam (Islam, 

iman, dan ihsan). Pelaksanaan syariat dalam kehidupan individu dan masyarakat 

didasarkan pada ilmu yang tepat, sikap moderat, dan adil. Pengajaran ilmu 

hukum Islam mendapat perhatian yang lebih besar dari pada yang diperlukan 

kebanyakan umat Islam dalam bidang pemikiran pendidikan dan administratif, 

sampai pada tingkat mengurangi perhatian pada masalah-masalah yang lebih 

fundamental lainnya, seperti teologi, metafisika, dan etika. 

4. Teologi (ilmu kalam): Tuhan, Zat-Nya, Sifat-sifat, Nama-nama, dan perbuatan-

Nya (tawhīd). Teologi Islam merupakan subjek yang sangat penting yang masih 

belum diberi tempat yang layak dalam kurikulum pendidikan tinggi Islam 

sekarang ini. Alasannya, ketidak mampuan banyak ilmuwan Muslim modern 

menunjukkan bahwa permasalahan dan isu yang diangkat dalam subjek ini 

bukanlah hal kuno dan ketinggalan zaman, karena itu tidak relevan bagi Muslim 

modern. Memahami dengan baik pendapat yang dikembangkan oleh beberapa 

ahli teologi Muslim akan sangat membantu mengurangi kerancuan pemahaman 

keagamaan yang terjadi di kalangan pemimpin Muslim hari ini. 

5. Metafisika Islam (al-tashawwuf-„irfān): psikologi, kosmologi, dan ontologi; 

elemen-elemen filsafat Islam yang cukup dikenal terdiri dari doktrin-doktrin 

kosmologi yang berkaitan dengan hierarki wujud. Metafisika Islam ini 

merupakan muatan  yang fundamental dalam kurikulum pendidikan Naquib al-

Attas, bukan saja karena meliputi semua elemen-elemen yang paling penting 

dalam Islam mengenai realitasn dan kebenaran sebagaimana yang diterangkan 



155 
 

 
 

dalam Al-Quran dan Hadis, melainkan juga karena mencakup ringkasan semua 

disiplin intelektual lain, seperti ilmu Al-Quran, hadis, teologi, serta ilmu 

pengetahuan mengenai bahasa Arab klasik. 

6. Ilmu bahasa: bahasa Arab, tata bahasanya, leksiologi, dan sastra. Tujuannya 

bukan hanya menguasai keterampilan berbicara melainkan lebih penting lagi 

untuk menganalisis dan menginterpretasikan sumber-sumber primer dalam Islam, 

khazanah intelektual dan spiritual penting dalam bahasa Arab. 

Seluruh ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardhu ain tersebut telah 

menjadi mata kuliah wajib dan diajarkan pada para mahasiswa ISTAC. Namun 

Naquib al-Attas pada dasarnya tidak menjadikan ilmu farḍu ʻain tersebut sebagai 

ilmu yang statis, akan tetapi dinamis. Sebagai contoh, atas saran dari beberapa guru 

besar di ISTAC, ditambahkan muatan mata kuliah wajib diluar dari enam kelompok 

ilmu fardhu ain tersebut  yaitu Logika Formal (al-manthiq al-shūrī). Mata kuliah ini 

memperkenalkan mahasiswa pada logika tradisional sebagaimana dikembangkan dan 

dipraktikkan oelh pemikir Muslim terdahulu, seperti al-Farabi, Ibn Sīna, dan 

Atsīruddin al-Basarī. 

Adapun ilmu farḍu kifāyah, ilmu ini sangat penting karena ilmu tersebut 

memberikan landasan teoritis dan motivasi keagamaan kepada umat islam untuk 

mempelajari dan mengembangkan segala ilmu ataupun teknologi yang diperlukan 

untuk kemakmuran masyarakat. Walaupun ilmu farḍu kifāyah tidak diwajibkan bagi 

setiap Muslim untuk mempelajarinya, tetapi seluruh masayarakat Muslim akan 

bertanggung jawab jika tidak ada seorangpun dari masyarakat tersebut yang 
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mempelajarinya, karena masyarakat akan merasakan akibatnya. Naquib al-Attas 

membagi muatan kurikulum ilmu farḍu kifāyah ke dalam delapan disiplin ilmu, yaitu: 

(1) ilmu kemanusiaan; (2) ilmu alam; (3) ilmu terapan ; (4) ilmu teknologi; (5) 

perbandingan agama; (6) kebudayaan barat; (7) limu linguistik atau bahasa Islam; dan 

(8) sejarah Islam.
73

 

Sebagaimana ilmu farḍu ‘ain yang sifatnya dinamis, Naquib al-Attas juga 

tidak membatasi pengetahuan farḍu kifāyah hanya kepada delapan disiplin ilmu. Hal 

ini disebabkan karena pengetahuan farḍu kifāyah yang berkembang seiring dengan 

berkembangnya kemampuan intelektual, spiritual seseorang serta keadaan masyarakat 

serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keperluan dan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam kategori farḍu 

kifāyah seharusnya menggambarkan keperluan yang selalu berubah pada zamannya 

dan keperluan yang diharapkan pada masa depan, masyarakat Muslim, dan dunia 

seluruhnya. 

Selain ilmu farḍu ‘ain dan farḍu kifāyah, ilmu yang juga wajib dipelajari 

karena menjadi subjek-subjek instrumental utama, yaitu membaca, menulis, dan 

berhitung. Ilmu-ilmu tersebut wajib dipelajari, sebab dengannya maka seseorang 

mampu mempelajari pengetahuan wajib baik dalam kategori farḍu ‘ain maupun farḍu 

kifāyah. Perlu diketahui bahwa muatan kurikulum pendidikan yang digagas Naquib 

al-Attas di atas, bukanlah murni hasil pemikiran beliau, akan tetapi berakar dari 
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tradisi keilmuan intelktual Muslim sebelumnya. Sebagimana pernyataan Naquib al-

Attas berikut, 

c. Pendidik  dan Peserta Didik Menurut Naquib al-Attas 

1. Otoritas Guru 

Salah satu elemen terpenting dalam dunia pendidikan adalah otoritas pendidik 

atau guru. Sebaik apapun tujuan pendidikan, kurikulum dan sistem pendidikan, semua 

itu hanya sebagai perangkat mati yang tidak akan berjalan tanpa ditopang oleh guru  

yang handal. Melalui tangan guru inilahlah tujuan pendidikan yang diharapkan 

mampu membentuk manusia yang paripurna (al-insan al-kāmil) dapat terwujud. Oleh 

karena itu, seorang guru harus menyadari tugasnya sebagai pendidik (muaddib), dan 

mengoptimalkan perannya dalam mendidik murid-muridnya. Tugasnya bukan hanya 

sekedar mengajar agar muridnya menjadi cerdas, akan tetapi juga harus mendidik 

mereka agar menjadi orang yang baik. 

Peran seorang guru yang demikian penting dalam pendidikan 

mengharuskannya memiliki ilmu pengetahuan yang otoritatif dibidangnya. Al-Quran 

telah memberikan contoh bahwa apabila seseorang tidak mengetahui suatu kebenaran 

maka bertanyalah kepada orang yang tepat dan otoritatif dibidangnya (ahl al-dzikri). 

Selain itu, seorang guru dalam upaya mewujudkan peserta didiknya menjadi manusia 

yang baik atau beradab, maka terlebih dahulu guru menjadi contoh teladan atas adab 

tersebut. Karena adab yang baik hanya akan diraih jika memiliki guru yang kompeten 

dibidangnya dan dapat menjadi model bagi pembentukan keilmuan dan karakter anak 

didiknya. Seorang guru juga harus menempatkan dirinya sebagai pejuang intelektual 
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(mujāhid) yang menjadikan aktivitas mengajarnya sebagai satu bentuk perjuangan 

dan kecintaan. Guru  yang memiliki otoritas keilmuan, adab dan akhlak yang baik, 

integritas yang tinggi, jiwa dan semangat yang kuat dalam menjalankan aktivitasnya, 

akan membentuk peserta didiknya menjadi anak didik yang mumpuni dalam 

keilmuan, berkarakter, dan berintegritas. 

Oleh karena peran guru yang demikian penting dalam dunia pendidikan, maka  

upaya untuk membenahi guru merupakan keharusan. Membenahi guru lebih utama 

dari membenahi kurikulum, karena ditangan guru yang handal maka kurikulum yang 

seadanya akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, sebaik apapun kurikulumnya dan 

selengkap apapun sarana prasarana pendidiknannya,  namun gurunya  tidak memiliki 

jiwa pendidik, keikhlasan, pengorbanan, maka kurikulum tersebut tidak akan banyak 

membawa kebaikan. Demikian pula sehebat apapun metode pendidikan, jika berada 

pada guru yang tidak bersemangat maka hasilnya nihil.  

Dalam sebuah mahfuḍat
74

 menyebutkan ath-thorīqah ahammu minal 

māddah,wal Mudarris ahammu min ath-thorīqah, bahwa metode jauh lebih penting 

dari pada kurikulum dan guru jauh lebih penting dari metode. Hal ini menunjukkan 

bahwa secanggih apapun metode dan kurikulmunya, maka gurulah yang mengambil 
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peran dalam menjalankan itu semua. Namun itu belum cukup, wa rūhul mudarris 

ahammu minal mudarris nafsuhu, bahwa jiwa (ruh) guru jauh lebih penting dari pada 

guru itu sendiri. Jiwa guru sanagt berperan penting dalam keberhasilan pendidikan, 

karena dengan jiwa yang ikhlas dan pengabdian yang tinggi akan mewarnai murid. 

Ungkapan mahfudhat tersebut menunjukkan keterkaitan antara kurikulum, metode, 

dan guru. Namun penekanan yang paling utama adalah pada jiwa guru, sehingga 

upaya perbaikan pendidikan seharusnya dimulai dari perbaikan jiwa guru yaitu pola 

pikir dan amaliahnya.  

Berkaitan dengan otoritas guru, Naquib al-Attas berpandangan bahwa dalam 

pencarian kebenaran, maka otoritas tertinggi adalah Al-Qur‟an dan Nabi yang 

dijelmakan dalam sunnahnya, lalu diteruskan oleh para sahabatnya dan para imuwan 

laki-laki dan perempuan yang benar-benar mengikuti sunnahnya, memiliki derajat 

pengetahuan, kenijaksanaan, dan pengalaman spiritual, yang selalu mempraktikkan 

agama pada tingkatan ihzān. Hal yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan 

otoritas ini adalah sifat rendah hati, hormat, ikhlas, dalam menerima sikap intelektual 

mereka, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan, disamping itu 

juga dapat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap mereka.
75

 Oleh karena itu, guru 

memiliki otoritas yang cukup tinggi dalam pandangan Naquib al-Attas, sehingga  

peserta didik disarankan untuk tidak tergesa-gesa belajar kepada sembarang guru, 

peserta didik harus meluangkan waktu untuk mencari siapakah guru terbaik dalam 
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bidang yang ia gemari. Pentingnya mendapatkan guru yang memiliki reputasi tinggi 

untuk mencapai gelar tertentu menjadi suatu tradisi dalam khazanah intelektual Islam. 

Demikian pentingnya peran guru, Naquib al-Attas menyebutkan bahwa 

seorang guru seharusnya memiliki beberapa hal dalam menjalankan otoritasnya, 

yaitu:  

pertama: seorang guru harus menumbuhkan sifat keikhlasan niat dalam 

menjalankan tugas mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat tokoh-tokoh 

pendidik Islam di masa lampau, seperti al-Ghazālī yang menempatkan keikhlasan 

sebagai kewajiban setelah membimbing peserta didik dengan penuh rasa simpati 

seakan-akan seperti anak sendiri. Seorang guru yang memiliki keikhlasan , akan rela 

berkorban dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk membantu 

muridnya agar menjadi orang yang sukses. Sang guru akan berusaha memperbaiki 

materi kurikulum, merancang metode yang tepat, dan menyesuaikan kurikulum dan 

metode tersebut sesuai dengan potensi dan kemampuan muridnya, serta memetakan 

kemampuan peserta didiknya. 

Kedua, Naquib al-Attas menekankan bahwa selain keikhlasan niat dalam 

mencari dan mengajarkan ilmu, seorang guru dituntut untuk jujur. Kejujuran yang 

dimaksud bukan hanya setiap ucapan atau pernyataan sama dengan perbuatan, seperti 

kesesuaian antara fakta-fakta eksternal dengan realitas, akan tetapi yang tak kalah 

pentingnya adalah kesesuain antara statement yang diucapkan dengan niat dalam akal 

dan hati. Tingkah laku eksternal (termasuk statement secara lisan dan tulisan) dan 



161 
 

 
 

fakta-fakta atau realitas yang tampaknya benar dapat menjadi bias jika hal itu tidak 

sesuai dengan niat dalam hati dan akal. 

Ketiga, seorang guru dituntut untuk memiliki kesabaran dalam mendidik 

muridnya, sebab antara peserta didik mempunyai pemahaman yang tidak sama. 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan mendemonstrasikan tingkat 

pemahaman terhadap satu materi secara berbeda-beda. Oleh karena itu sifat sabar 

pendidik sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi anak didiknya, sebab  ilmu 

dan hikmah yang merupakan dua komponen utama dalam konsep adab benar-benar 

merupakan anugerah Allh swt. Selain itu seorang guru harus memiliki kesabaran 

dalam menahan diri melakukan apa saja yang dibenci jiwa, keluh kesah, dan menahan 

untuk tidak menyebarkan atau menggerutu, serta menutup-nutupi  apa yang telah 

terjadi.  

Keempat, seorang guru seharusnya memposisikan dirinya seperti ayah atau 

pemimpin. Sebab seorang pendidik berperan penting dalam mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik.
76

 Selain itu, sebagai seorang ayah, guru 

juga harus mengoreksi kelemahan spiritual, intelektual, sikap dan tingkah laku 

peserta didik yang berada di bawah bimbingannya.
77

 Dalam konteks ini, seorang guru 

harus menunjukkan rasa tidak senang atau bahkan kemarahan ketika melihat peserta 
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didik melakukan kesalahan yang patut mendapatkan respon seperti itu, walaupun jiwa 

guru harus tetap berada dalam pengendalian. 

Kelima, seorang guru dituntut untuk membimbing tingkah lakunya, sehingga 

dapat menempatkan dirinya pada tempat yang benar dan tepat. Naquib al-Attas 

menyebutkan bahwa penghormatan kepada guru hanya dapat menjadi kenyataan 

apabila guru tersebut bukan hanya memiliki otoritas secara akademik dalam bidang 

mereka, tetapi juga harus memberikan contoh moral secara konsisten.
78

  

Keenam, seorang guru terlebih dahulu mengamalkan adab yaitu 

mendisiplinkan pikiran dan jiwa disamping aspek spiritual. Naquib al-Attas sangat 

menekankan pentingnya adab bagi seorang guru, sebab dalam membangun karakter 

dan paradigma berfikir peserta didik, baik dan buruk, terdidik atau kurang ajar, 

beradab atau biadab, sangat tergantung dengan cara guru memberikan pendidikan 

kepada pada peserta didiknya. 

Ketujuh, seorang guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu 

pengetahuan dalam pelbagi hal, sehingga diharapkan peserta didik tidak mengalami 

hambatan dalam menghadapi persoalannya. Dengan ilmu pengetahuan yang luas, 

guru dapat mentransformasikan ilmunya pada peserta didik. 

Kedelapan, guru harus menghargai kemampuan pesrta didik dan 

mengoreksinya dengan penuh rasa simpati, dalam hal ini walaupun seorang guru 
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memiliki otoritas, namun guru tidak boleh mengekang individualitas pesrta didik, 

kebebasannya atau kreativitasnya. 

Kesembilan, dalam tugas-tugas di kelas, seorang guru setelah menjelaskan 

materi pelajarannya harus mampu untuk menanyakan kepada peserta didik apakah 

mereka betul-betul telah mengerti apa yang telah diajarkan, atau meminta kepada 

peserta didik untuk bertanya apabila masih ada yang belum dipahami atau 

membutuhkan penjelasan tambahan, sebelum melakukan evaluasi terhadap mereka. 

Naquib al-Attas menyebutkan pentingnya pertanyaan dalam proses pembelajaran, 

bahwa pertanyaan adalah gambaran dari pengetahuan, sehingga peserta didik harus 

mengetahui bagaimana dan apa yang harus ditanyakan. 

Kesepuluh, seorang guru mendorong peserta didik untuk tidak merasa takut 

dalam membuat kesalahan, karena ilmuwan besar sekalipun tidak dapat lepas dari 

kekurangan. 

Kesebelas, seorang guru harus memahami bahwa pendidikan sebagai 

penanaman adab ke dalam diri (peserta didik), dan hal itu membutuhkan proses. 

Dalam proses pendidikan seorang guru harus memahami bahwa pendidikan 

mempunyai proses ganda, yaitu masuknya unit-unit makna suatu objek pengetahuan 

ke dalam jiwa seseorang (hushūl), dan sampainya jiwa (wushūl) pada unit-unit makna 

tersebut. 

Keduabelas, seorang guru menurut Naquib al-Attas bukan hanya mengajarkan 

ilmu untuk mengembangkan intelektual peserta didik, melainkan pendidik juga 



164 
 

 
 

dituntut untuk bisa mengembangkan aspek rohani dan jasmani peserta didik.
79

 Sebab 

hanya dengan begitu, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan beberapa prinsip yang harus dimiliki seorang guru di atas, 

terlihat bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang paripurna (insan kamil) yang 

sadar akan posisinay sebagai hamba Allah, dan sebagai khalifah yang dapat 

memakmurkan bumi serta dapat  meberi manfaat untuk orang lain dan lingkungan, 

hanya akan terwujud dengan adanya pendidik handal, yang bukan hanya  memiliki 

persiapan spiritual tetapi juga mempunyai kualifikasi dibidangnya.  

2. Peserta Didik 

Peranan seorang pendidik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah 

mengamalkan adab terlebih dahulu, demikian pula peserta didik harus  pula memiliki 

dan mengamalkan adab terlebih dahulu, sebab ilmu tidak akan pernah sampai kepada 

peserta didik keculai miliki adab.
80

 Naquib al-Attas menganggap bahwa pendidikan 

sebagai penanaman adab ke dalam diri, sebuah  proses yang sebenarnya tidak dapat 

diperoleh melalui suatu metode khusus. Naquib al-Attas memberikan beberapa 

prinsip yang harus dikenal peserta didik sejak dini dan mempraktekkannya dalam 

menempuh pendidikan sebagai berikut: 

Pertama, sebagaimana semua tindakan atau perbuatan dalam Islam, 

pendidikan harus  didahului dengan niat yang disadari, keikhlasan, kejujuran dan 
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kesabaran. Prinsip ini harus mengenal prinsip ini sejak dini, dan harus 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas imannya akan 

menjadi lebih kuat dan lebih kukuh, disamping amal perbuatannya yang lurus dan 

ikhlas.
81

 Naquib al-Attas memberikan nasehat kepada peserta didik dan guru untuk 

menumbuhkan sifat keikhlasan niat dalam belajar dan mengajar. Inilah prinsip 

persiapan spiritual yang harus dimiliki peserta didik dalam menempuh pendidikan. 

Kedua, disamping persiapan spiritual, peserta didik wajib mengembangkan 

adab yang sempurna dalam ilmu pengetahuan, karena pengetahuan tidak dapat 

diajarkan kepada siapaun tanpa adab. Naquib al-Attas menekankan bahwa penuntut 

ilmu harus melakukan internalisasi adab dan mengaplikasikan sikap tersebut. 

Ilmu pengetahuan harus dikuasai dengan pendekatan yang berlandaskan sikap 

ikhlas, hormat, dan sederhana terhadapnya. Pengetahuan tidak dapat dikuasai 

dengan tergesa-gesa seakan-akan pengetahuan adalah sesuatu yang terbuka 

bagi siapa saja untuk menguasainya tanpa terlebih dahulu menilik pada arah 

dan tujuan, kemampuan dan persiapan.
82

 

 

Ketiga, Peserta didik dalam konsep pendidikan Naquib al-Attas harus 

mengamalkan adab, yaitu mendisiplinkan pikiran dan jiwa. Peserta didik harus 
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menghormati dan percaya kepada guru; harus sabar dengan kekurangan guru dan 

menempatkannya dalam perspektif yang wajar.
83

 

Keempat, peserta didik ketika berhadapan dengan guru, harus 

mengembangkan sifat rendah hati, hormat, ikhlas, dalam menerima sikap intelektual 

mereka, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan, disamping itu 

juga dapat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Peserta didik harus 

bersabar dengan segala kekurangan gurunya dan menempatkan pada kedudukan yang 

terhormat. 

Kelima, peserta didik disarankan untuk tidak tergesa-gesa belajar kepada 

sembarang guru. Sebaiknya peserta didik harus meluangkan waktu untuk mencari 

siapakah guru terbaik dalam bidang yang ia gemari. Pentingnya mendapatkan guru 

yang memiliki reputasi tunggi untuk mencapai gelar tertentu sudah menjadi suatu 

tradisi keilmuan dalam Islam. 

Keenam, peserta didik juga diharapkan untuk tidak bersikap sombong, tetapi 

harus memerhatikan mereka yang mampu membantunya dalam mencapai 
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kebijaksanaan, kesuksesan, dan kebahagiaa. Dan tidak hanya berlandaskan kepada 

mereka yang masyhur atau terkenal.  

Ketujuh, Naquib al-Attas berpandangan bahwa peserta didik harus 

menyelesaikan masa belajarnya di bawah pengajar khusus dan selayaknya tidak 

menyalurkan ilmunya sebelum menyelesaikan bidang yang ia pelajari. 

Kedelapan, peserta didik juga disarankan untuk tidak tergantung pada 

kuantitas buku yang terlalu banyak, tetapi hanya kepada buku-buku yang telah 

direkomendasikan dari guru untuk dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini 

senada dengan pendapat Ibnu Khaldum dalam Ilham Kadir bahwa membaca buku 

terlalu banyak untuk satu mata pelajaran, hanya akan memusingkan peserta didik.
84

 

Kesembilan, peserta didik seharusnya tidak menyibukkan dirinya pada opini 

yang bermacam-macam. Peserta didik hendaknya menguasai teori sebaik 

penguasaannya dalam praktik. Naquib al-Attas juga menginkan kedisiplinan dan 

konsistensi dari peserta didik mengenai hal-hal yang penting dan mengaplikasikannya 

secara tepat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa prinsip yang harus dimiliki peserta didik dalam proses 

pendidikannya, terlihat bahwa Naquib al-Attas tidak hanya fokus pada sisi 

intelektualitas peserta didik, tetapi juga perkembangan spiritualnya. Selain keikhlasan 

tujuan dan penghargaan terhadap ilmu dan guru, Naquib al-Attas juga menyarankan 

agar peserta didik memahami dengan  benar isi dan pesan yang disampaikan guru 
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kepada mereka. Salah satu diantara cara untuk mengetahui apakah peserta didik telah 

memahami denga benar isi dan pesan yang disampaikan adalah dengan memberikan 

pertanyaan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik, sehingga jawaban dapat 

diberikan dengan tepat. Naquib al-Attas memberikan alasan mengapa pertanyaan itu 

penting bagi peserta didik, karena seorang ilmuwan dapat menjalankan tugas 

intelektual yang sebenarnya jika memulainya dengah pertanyaan yang betul.
85

 Naquib 

al-Attas juga mendorong peserta didik untuk tidak merasa takut dalam membuat 

kesalahan, karena ilmuawan besar sekalipun tidak lepas dari kekurangan. 

d. Evaluasi Pendidikan 

Pada dasarnya apabila berbicara tentang konsep pendidikan, maka tidak dapat 

lepas dari empat hal pokok, yaitu tujuan dan target pendidikan, kurikulum 

pendidikan, program pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Dari empat hal pokok 

tersebut, Naquib al-Attas dalam  konsep pendidikannya tetap konsisten mengacu 

kepada tujuan pendidikan dalam Islam yaitu untuk melahirkan manusia yang baik (to 

produce a good man). The aim of education in Islam is to produce a good man. The 

fundamental element inhern in the concept of education in Islam is the inculcation of 
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adab (ta‟dīb).
86

 Sehingga seluruh komponen pendidikan baik itu kurikulum, program, 

sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan 

evaluasi, semuanya diarahkan untuk melahirkan manusia yang baik.  

Secara tegas Naquib al-Attas juga menyebutkan alasana mengapa tujuan 

pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik, bukan warga negara yang 

baik, producing a good man is more fundamental, because invariably he will be a 

good citizen. But it is not so the other way around.
87

 Bahwa tujuan pendidikan untuk 

melahirkan manusia yang baik adalah lebih fondamental, sebab manusia yang baik 

akan menjadi warga negara yang baik, dan rumusan tersebut tidak berlaku sebaliknya. 

Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, maka evaluasi pendidikan dalam konsep 

pendidikan Naquib al-Attas juga mengacu kepada tujuan pendidikan tersebut yaitu 

melahirkan manusia yang baik.  

Pandangan Naquib al-Attas tentang evaluasi pendidikan didasarkan pada 

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu hurairah ra mengenai tanda-tanda  kemunafikan, 

yaitu: 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ آيتَُ الْمُىاَفقِِ ثلَََثٌ إذَِا حَدَّثَ كَرَبَ وَإذَِا  عَهْ أبَيِ هسَُيْسَة ِ صَلَّى اللََّّ أنََّ زَسُولَ اللََّّ

 وَعَدَ أخَْلفََ وَإذَِا اؤْتمُِهَ خَانَ 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: jika berbicara berdusta, jika 

berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat."
88

 

 

Naquib al-Attas menyatakan bahwa hadis terbut bukan hanya dimaksudkan 

sebagai nasehat tentang sifat buruk manusia, namun dapat pula digunakan sebagai 

kriteria penilaian. Naquib al-Attas mengomentari Hadis tersebut, sebagai berikut: 

Saya mengatakan bahwa Hadis yang terkenal ini memiliki makna yang sangat 

penting, bukan hanya karena menyatakan dengan ringkas dan padat sifat 

buruk manusia yang paling merusak, tetapi juga karena memberikan kepada 

kita petunjuk yang jelas tentang kriteria yang harus dipakai ketika menilai 

watak dari perilaku manusia. Saya percaya bahwa Hadis itu tidak 

dimaksudkan untuk sebagai nasehat yang bijaksana yang pelaksanaannya 

terserah kepada penilaian dan pertanggungjawaban individu, tetapi harus 

secara serius dibentuk suatu sistem kependidikan yang dapat diterapkan 

sebagai suatu pemeriksaan moral bagi siapapun yang akan mengikuti proses 

pendidikan.
89

 

 

Berdasarkan pandangan tersebut, tergambar jelas bahwa Naquib al-Attas 

menginginkan adanya perbaikan moral melalui sistem pendidikan. Melalui sistem 

pendidikan yang baik, diharapkan dapat membantu mengurangi timbulnya 

penghianatan kepercayaan di dalam masyarakat. Naquib al-Attas memandang bahwa 

unsur yang sangat merusak terhadap diri, masyarakat, dan negara berkisar pada  tiga 

kejahatan yang terdapat pada Hadis tersebut, yaitu berdusta, ingkar janji, dan 

mengkhianati kepercayaan, yang merupakan ciri-ciri yang jelas dari orang munafik. 
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Tiga kejahatan inilah yang menjadi penyebab keruntuhan manusia, baik dari 

sisi moral maupun spiritual. Hal ini disebabkan karena seorang munafik bukan saja 

selalu berbohong, mengingkari janji, dan tidak menjalankan amanah kepada manusia, 

melainkan juga yang lebih penting dari itu, kepada Tuhan sendiri. Bukan dalam arti 

Tuhan itu lemah atau kurang sempurna dalam pengetahuan-Nya, melainkan 

pengertian yang salah dari seorang munafik dan sikap keras kepalanya. Dalam Al-

Quran banyak dijumpai contoh bagaimana manusia membuat kebohongan terhadap 

Tuhan
90

, mengingkari janji-janji yang telah ia buat dengan-Nya,
91

 dan mengkhianati 

amanah yang telah Tuhan berikan kepadanya
92

. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar bahwa Naquib al-Attas dengan 

konsep pendidikan yang berbasis adabnya, tetap konsisten dengan pendapatnya 

bahwa tujuan pendidikan yang paling fundamental adalah melahirkan manusia yang 

baik. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang beradab.
93

 Artinya bahwa tujuan 

pendidikan  lebih menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan sikap dan 

perilaku yang betul (beradab) untuk mewujudkan tegaknya keadilan. Sehingga 
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pendidikan sejatinya bukan sekedar pengajaran atau sebatas penambahan wawasan. 

Tetapi lebih penting lagi, pendidikan harus berdampak kepada perubahan  sikap dan 

perilaku. 
94

 Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama mencari ilmu adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan, dan sikap dan perilaku 

yang betul itupun harus bersumber dari ilmu yang benar. 

Oleh karena itu, sistem evaluasi dalam pendidikan seharusnya lebih 

mengutamakan aspek sikap dan perilaku (moral-spiritual) peserta didik tanpa 

mengabaikan aspek intelektualitas (kognitif-behavior). Dengan harapan bahwa peran 

pendidikan sebagai wadah untuk membentuk manusia yang baik dapat terwujud. 

Implikasinya adalah, semakin tinggi jenjang ilmu pengetahuan sesorang maka akan 

semakin baik moral-spiritualnya. Bukan hanya pesrta didik mendapatkan ijazah lewat 

pendidikan yang telah ditempuhnya, namun mereka  juga mendapatkan sikap dan 

perilaku yang beradab yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

pendidikan betulu-betul dapat mengurangi kemunafikan dengan tiga indikator 

perusaknya tersebut. 

Dapat dipahami jika ada sekolompok yang berpendapat bahwa sangat sulit 

untuk mengevaluasi sifat moral dan spiritual peserta didik karena sifatnya yang 

abstrak dan tidak terlihat. Selain itu, instrumen yang digunakan sebagai sarana-sarana 

yang objektif dan dapat diandalkan untuk menilai aspek tersebut tidaklah mudah. 

Untuk menjawab keraguan tersebut, Naquib al-Attas berpandangan bahwa: 
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Tanpa memperkecil besarnya kesulitan-kesulitan tersebut, sifat-sifat ini 

tidaklah lebih abstrak dari pada sifat-sifat intelektual yang semua sistem 

pendidikan telah mencoba mengevaluasi dan mengembangkan.... karena yang 

spiritual tidak pernah terpisah dari yang kognitif dan behavioral.... ilmuan 

Muslim sejak dahulu telah memformulasikan bahwa iman itu, bukan hanya 

penegasan verbal atau keyakinan intelektual, melainkan juga meliputi 

pencerahan spiritual dan intelektual dengan hati, penekanan verbal dengan 

lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh.
95

 

 

Berdasarkan keyakinan tersebut, Naquib al-Attas menekankan bahwa perlu 

ada perhatian  serius yang dibentuk dalam sistem evaluasi pendidikan yang dapat 

diterapkan sebagai pemeriksaan moral bagi siapapun yang akan mengikuti proses 

pendidikan dan setelah proses pendidikan. Hal ini sangatlah penting, karena melalui 

sistem evaluasi yang baik, akan membantu mengurangi timbulnya penghianatan 

kepercayaan masyarakat, dan akan menghasilkan manusia yang baik. 

Proses evaluasi pendidikan menurut Naquib al-Attas seharusnya dimulai dari 

proses seleksi penerimaan setiap orang yang akan melanjutkan pendidikan, terutama 

di perguruan Tinggi. Harus dibuat suatu sistem seleksi yang ketat, sehingga orang-

orang yang akan belajar di perguruan tinggi benar-benar orang pilihan yang telah 

memenuhi syarat intelektual dan juga moral-spiritual. Naquib al-Atas berpandangan 

bahwa  belajar di institusi-institusi pendidikan tinggi bukanlah hak setiap orang. 

Syarat untuk menuntut ilmu tidak cukup hanya bermodalkan kemampuan intelektual 

semata, tapi juga harus memperhatikan masalah adab dan moral. Meski hal itu tidak 

mudah, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk dirumuskan dan dilaksanakan. 

Usulan tersebut diungakap Naquib al-Attas sebagai berikut: 
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Bukanlah sesuatu yang mustahil atau tidak praktis untuk membentuk suatu 

sistem untuk diterapkan dalam kerangka pendidikan yang dapat menghalangi 

individu-individu tertentu daripada mengecapi pendidikan tinggi. Ilmu (yaitu 

yang fard kifāyah) tidak harus menjadi hak setiap orang;  tiada seorangpun 

dalam Islam mempunyai hak untuk berbuat salah – hal ini bertentangan 

dengan syarat dan tujuannya. Berbuat salah adalah kezaliman (injustice), dan 

ia bukanlah hak.
96

 

 

Pendapat Naquib al-Attas yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi itu 

bukan hak setiap orang meskipun qualified secara akademis, bukan berarti bahwa hal 

itu bersifat elitis. Pembatasan tersebut bukan didasarkan pada latar belakang sosial 

ekonomi ataupun keturunan dari seorang mahasiswa, bukan juga karena tidak 

responsif pada keperluan sumber daya manusia yang berpendidikan untuk 

kesejahteraan sosial. Tetapi seleksi yang ketat itu dilakukan dengan tujuan agar 

mahasiswa yang ada di pergurun tinggi betul-betul siap dengan tingkat intelektual 

untuk dapat mempelajari ilmu fardhu kifayah yang ditekuninya, juga dilandasi 

dengan adab dan moral yang baik. Dengan demikian maka akan lahirlah lulusan-

lusan perguruan tinggi yang matang dari sisi keahlian keilmuannya dan juga beradab 

dan bermoral. Mereka inilah yang nantinya akan pemimpin di masyarakat, dan akan 

mengisi jabatan-jabatan penting dipemerintahan.  

Pandangan Naquib al-Attas tersebut untuk melahirkan manusia baik yang 

merupakan produk dari perguruan tinggi dengan seleksi yang ketat, bukanlah tanpa 

alasan. Ada semacam keraguan dari Naquib al-Attas dengan rekruitmen yang 
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dilakukan dengan sistem pendidikan dan penerimaan pegawai yang tidak 

memperhatikan moral-spiritual. Naquib menyatakan pendapatnya: 

Tidak diragukan bahwa perilaku individu diakui sebagai hal yang penting 

dibanyak sistem pendidikan, tetapi pengertian mereka tentang perilaku 

individu adalah kabur dan sebenarnya tidak benar-benar diterapkan dengan 

efektif dalam pendidikan. Belum ada sistem yang objektif dibentuk untuk 

menentukan sifat unsur-unsur tingkah laku dan perilaku manusia yang tidak 

diinginkan untuk kepentingan pendidikan tinggi yang akhirnya membawa 

kepada pengangkatan mereka diberbagai tempat dan jabatan penting.
97

 

 

Oleh karena itu, pendidikan tinggilah yang diharapkan mampu untuk 

melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan adab 

sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Apabila aspek adab diabaikan, dan 

semua orang berhak belajar di tingkat  perguruan tinggi, maka akan muncul 

pemimpin-pemimpin yang zalim disetiap bidang kehidupan. Wan Mohd Nor Wan 

Daud menyebutkan bahwa karena pengabaian aspek-aspek moral-spiritual dari 

pendidikan di tingkat universitas, tindakan-tindakan kriminal “mereka yang berdasi” 

di pelbagai masyarakat, termasuk negara telah menjadi wabah dan rahasia umum.
98

 

Maka tidak mengherankan jika pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, justru merupakan alumni universitas dengan gelar akademik yang banyak. 

Sarjana Hukum namun melanggar hukum, sarjana Ekonomi tapi merusak sistem 

ekonomi, sarjana pendidikan tapi melakukan kecurangan. Para pemimpin dan wakil 
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rakyat yang pendusta, senang berjanji namun mengunkarinya,  dan mengkhianati 

amanah yang diberikan kepadanya.  

Penekanan spesifik pada pentingnya moralitas etis yang di gagas Naquib al-

Attas bukan hanya untuk perguruan tinggi, namun disaring sampai ke tingkat yang 

lebih bawah lagi. Penanaman adab harus lebih serius dilaksanakan pada pendidikan di 

tingkat yang lebih rendah lagi. Dengan kata lain, materi-materi farḍu ‘ain dalam 

pendidikan di tingkat yang lebih rendah harus diartikulasikan dengan lebih hati-hati, 

diorganisasikan secara sistematis, dan diimplementasikan secara konsisten yang 

didalamnya setiap tahapan harus dievaluasi. Bentuk evaluasinya, bukan hanya dengan 

ujian-ujian ditingkat nasional, melainkan juga dievaluasi oleh  guru-guru ditingkat 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru bukan hanya secara sempit bersifat 

sosial-politik dan pemikiran, melainkan juga spiritual dan etis. 

Pandangan Naquib al-Attas menyangkut tentang evaluasi pendidikan tersebut 

sekaligus membantah paham perenialis
99

 Robert. M. Hutchins, yang dapat dianggap 

mewakili tradisi liberal sekuler Barat. Hutchins  mengatakan bahwa pendidikan tinggi 

tidak seharusnya menjadikan pembentukan karakter sebagai salah satu tujuan utama, 

tetapi lebih memfokuskan pada pengembangan sifat-sifat intelektual. Oleh karena itu 
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 Istilah Perenial secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang artinya 

kekal, selama-lamanya atau abadi. Perenial sering juga disebut dengan istilah tradisionalisme, sebab 
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Hutchins berpendapat bahwa segala usaha untuk memperkenalkan kembali studi 

teologi dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai sia-sia.
100

 Pandangan ini 

menyebutkan bahwa pendidikan seharusnya ditumpukan untuk mendidik intelektual, 

adapun hal-hal yang tidak berkaitan dengan intelektual seperti jasmani, keterampilan, 

rohani, bahkan moral harus dihilangkan dari pendidikan. Artinya, pendidikan 

penghembangan intelektual manusia mutlak dibutuhkan dengan mengesampaingkan 

semua pendidikan. 

Selanjutnya Naquib al-Attas berpandangan bahwa dalam melakukan evaluasi 

materi-materi pelajaran semisal ilmu pengetahuan alam, maka yang di evaluasi bukan 

hanya aspek-aspek teoritis dari  kemampuan pelajar, melainkan juga aspek-aspek 

praktikal. Demikian pula dalam kemampuan penguasaan bahasa, yang di evaluasi 

tidak hanya melalui ujian tertulis, tetapi juga kemampuan oral. Usulan Naquib al-

Attas memperlihatkan bahwa tujuan evaluasi seharusnya untuk menunjukkan 

kemampuan dan kekurangan pelajar yang bersifat teoritis atau kognitif, praktis atau 

psikomotorik, dan juga sikap atau afektif. 

Program remidial juga menjadi perhatian Naquib al-Attas, untuk peserta didik 

yang gagal dalam evaluasi. Naquib al-Attas berpandangan bahwa peserta didik yang 

gagal dalam materi farḍu „ain ditingkat sekolah rendah, tidak menghalangi mereka 

untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui program remidial, 

                                                           
100

 Pandangan Hurchins sama dengan Cardinal Newman yang menekankan dikotomi dalam 
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mereka sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan 

mereka. Namun Naquib al-Attas tetap memberikan batasan, bahwa walaupun satuan 

pendidikan telah memberikan program remidial, ini bukan berarti bahwa peserta didik 

yang gagal dalam evaluasi akan dengan mudah untuk melanjutkan ke tingkat yang 

lebih tinggi lewat program tersebut.  

Naquib al-Attas menyebutkan bahwa karena tujuan pendidikan terutama 

pendidikan tinggi adalah untuk pengembangan manusia yang baik, yang dipahami 

dari perspektif keagamaan dan bukan dari perspektif produksi pekerja yang memiliki 

skill atau tenaga kerja yang berpendidikan, maka kegagalan yang berulang-ulang 

dalam materi farḍu „ain oleh seorang pesrta didik akan berakibat terputusnya 

kesempatan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan  

Naquib al-Attas tetap konsisten dalam konsep pendidikannya, bahwa evaluasi 

pendidikan harus mengarah pada tujuan akhir dari diselenggarakannya pendidikan 

yaitu menghasilkan manusia yang baik. 

2. Konsep Adab dan Ta’dīb 

a. Latar Belakang Konsep Adab dan Ta’dīb Naquib al-Attas 

Kemunduran umat Islam dalam seluruh lini kehidupan semenjak berada di 

bawah hegemoni kolonial barat diawal abad ke-18 sampai dengan saat ini telah 

menyadarkan para pemikir dan pemimpin Muslim tentang pentingnya pendidikan 

sebagai upaya untuk memajukan umat Islam.  Ismail Raji al-Faruqi
101

 merupakan 
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seorang intelektual Muslim yang menyebutkan bahwa penyebab utama kemunduran 

itu berkisar di seputar pendidikan.
102

 Selain al-Faruqi, Sayyid Ahmad Khan dan 

Muhammad „Abduh, dua orang tokoh reformis Islam yang berasal dari India dan 

Mesir menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana utama untuk 

menghadapi kejumudan dan kemunduran umat, tetapi juga mengusahakan interpretasi 

ulang terhadap agama islam secara intelektual supaya umat bisa mengakomodasikan 

perkembangan-perkembangan baru yang ada di Barat.
103

  

Di antara intelektual Muslim yang juga turut menyumbangkan pemikirannya 

tentang reformasi pendidikan dalam perspektif Islam di era moderen adalah Syed 

Muhammad Naquib al-Attas. Naquib al-Attas  termasuk salah satu ilmuan dan  

cendikiawan Muslim yang konsisten menyuarakan permasalahan pendididikan 

sebagai selusi dari problematika umat Islam
104

, mulai dari menguak sumber 

                                                                                                                                                                      
membahas tentang keprihatinan al-Faruqi atas kemunduran umat Islam dibidang sistem pendidikan 

yaitu judul buku Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan  yang menyebut bahwa 

kondisi umat Islam saat ini sangat memprihatinkan, berada dibawah anak tangga bangsa-bangsa 

terbawah. Dalam buku yang lain Al-Tawhid: It‟s Implications for Thought and Life  menyebutkan  The 

Ummah of Islam is Underniably the Most Unhappy Ummah in Modern Times, dan penyebabnya adalah 

sistem pendidikan yang dipakai merupakan jiplakan dari sistem pendidikan Barat, baik materi maupun 

metodologinya. Lihat Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, Mengenal 

Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia, (Edisi Revisi; Ciputat: Quantum Teaching, 

2010), h. 101-110, lihat juga Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Prof. 

Dr. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, (Cet. II; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2009), h. 78.    
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masalahnya dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.  Wan Mohd Nor Wan Daud 

menyebutkan, 

Selama tiga dekade belakangan ini, Syed Muhammad Naquib al-Attas 

berpendapat bahwa persolan utama yang menimbulkan keadaan di atas 

berkisar di seputar persoalan muatan pendidikan. Persoalan ini bersumber dari 

kekeliruan (confusion) mengenai hakikat dan lingkup ilmu pengetahuan, juga 

kekeliruan mengenai makna agama, kata-kata kunci (key terms), dan aspek-

aspek Islam, serta kekeliruan mengenai jiwa, sains, dan institusi-institusi 

peradaban lain, khususnya institusi peradaban Barat. Oleh karena itu, al-Attas 

tidak hanya berpendapat mengenai jalan keluar dari belenggu ini ialah melalui 

proses pendidikan, terutama pada tingkat perguruan tinggi, tetapi juga 

membuktikan kebenaran pendapatnya tersebut.
105

 

 

Naquib al-Attas menawarkan suatu konsep pendidikan  untuk memperbaiki 

masalah pendidikan, yaitu melalui konsep adab. konsep ini merupakan gagasan di era 

modern yang disampaikan Naquib al-Attas dihadapan tiga ratus tiga puluh sarjana 

Muslim pada Konferensi Internasional Pertama (First World Conference on Islamic 

Education)  tahun 1977 di Kota Suci Makkah, Saudi Arabia.
106

 Pada konferensi 

tersebut, Naquib al-Attas menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang dihadapi 

                                                                                                                                                                      
berkutat pada sistem dan program pendidikan. Naquib al-Attas justru lebih maju lagi, dimana program 

pendidikan bukan hanya untuk mengubah kebodohan dengan ilmu, dan ini sudah teruji 

keberhasilannya, tetapi juga dengan ilmu yang dipahami dan disebarkan oleh peradaban Barat, yang 

lebih menantang secara intelektual. Lihat  Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek 

Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h.115. 
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umat Islam yaitu serbuan pemikiran asing yang merusak berupa tantangan religius-

kultural dan sosio-politik yang datang dari Barat, serta masalah internal umat Islam.  

Walaupun Naquib al-Attas sepakat dengan para ilmuan yang hadir bahwa 

problematika umat Islam disebabkan karena faktor eksternal yang datang dari Barat 

dan faktor internal umat Islam. penyebab eksternal yaitu tantangan religius-kultural 

dan sosial-politik dari kebudayaan Barat. Walaupun faktor eksternal ini memberikan 

sumbangan yang sangat besar atas kemunduran umat Islam pada beberapa dekade 

sampai hari ini, namun menurut Naquib al-Attas bahwa justru faktor internallah yang 

menjadi masalah besar keterpurukan umat Islam. Hanya dengan menyadari dan 

mengakui adanya problem internal, maka umat Islam akan menyelesaikan 

problematika mereka. Adian Husaini mengutip Syed Muhammad Naquib al-Attas 

dalam pengantar buku Aims and Objectives of Islamic Education, sebagai berikut: 

Only by our consciousness and recognition and acknowledgement that serious 

internal causes have in fact contributed considerably to our general disarray will be 

able to discern the full truth that lies at the core of the dilemma we suffer today.
107

 

Bahwa hanya dengan kesadaran, pengetahuan, dan pengakuan kita bahwa penyebab 

internal yang serius sebenarnya telah berkontribusi pada kekacauan (problematika) 

umum umat Islam, hal ini merupakan dilema inti yang didertita umat Islam hari ini. 

Dilema inti umat Islam yang dimaksud bukanlah karena ekonomi, kekutan 

politik atau kepemimpinan yang korup penyebab permasalahan utama yang dihadapi 
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umat Islam. Naquib al-Attas berpendapat bahwa permasalahan kepemimpinan umat 

hanyalah persoalan superfisial  dan dibandingkan persoalan lain yang lebih mendasar. 

Namun persoalan intinya adalah bersumber dari kebingungan dan kekeliruan persepsi 

keilmuan  para pemimpin yang ada disemua lapisan. Suatu kondisi yang akan terus 

menimbulkan dan mengekalkan lingkaran kesalahan yang ada dan memberi mereka 

peluang untuk terus menguasai pemikiran masyarakat yang juga berada dalam 

kebingingan dan kekeliruan.
108

 

Masalah internal umat Islam yang merupakan dilema dasar yang dimaksud 

Naquib al-Attas adalah hilangnya  adab “loss of adab”, yang dijelaskan maknanya 

sebagai: 

the loss of adab - the loss of discipline - the discipline of body, mind, and 

soul; the discipline that assures the recognition and acknowledgement of one's 

proper place in relation to one's self, society and Community; the recognition 

and acknowledgement of one's proper place in relation to one's physical, 

intellectual, and spiritual capacities and potentials; the recognition and 

acknowledgement of the fact that knowledge and being are ordered 

hierarchically.
109

 

 

Kehilangan adab disini merujuk pada  hilangnya disiplin-disiplin raga, disiplin 

pikiran dan disiplin jiwa; disiplin menuntut pengenalan dan pengakuan atas 

tempat yang tepat bagi seseorang dalam hubungannya dengan diri, 

masyarakat, dan umatnya; pengenalan dan pengakuan atas tempat seseorang 

yang semestinya dalam hubungannya dengan kemampuan dan kekuatan 

jasmani, intelektual dan spiritul seseorang itu; pengenalan dan pengakuan atas 

hakikat bahwa ilmu dan wujud itu tersusun secara hirarki.
110
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Hilangnya adab menurut Naquib al-Attas berimplikasi pada hilangnya 

keadilan, yang pada gilirannya menampakkan kebingungan dan kekeliruan dalam 

ilmu. Ketika masyarakat dan umat Islam kebingungan dan keliru dalam ilmu tentang 

Islam dan cara pandang (worldview) Islam, maka akan menciptakan pemimpin-

pemimpin palsu yang akan menimbulkan ketidak adilan. Secara singkat Naquib al-

Attas mengurutkan penyebab utama  dilema umum umat Islam disebabkan oleh: 

1. Confusion and error in knowledge, creating the condition for: 

2. The loss of adab within the Community. The condition arising out of(1) and 

(2) is: 

3. The rise of leaders who are not qualifIed for valid leadership of the Muslim 

Community, who do not possess the high moral, intellectual and spiritual 

standards required for Islamic leadership, who perpetuate the condition in (1) 

above and ensure the continued control of the affairs of the Community by 

leaders like them who dominate in all fields.
111

 
 

Kekeliruan dan kesalahan dalam persepsi mengenai ilmu pengetahuan,  

menyebabkan hilangnya adab dikalangan masyarakat, yang akan memunculkan 

pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan juga tidak 

memiliki akhlak yang luhur, kapasitas intelektual dan spiritual mencukupi yang 

disyaratkan dalam kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin yang tidak layak ini akan 

mengader dan memilih orang-orang yang bermoral rendah dan keliru secara 

intelektual untuk menjadi pemimpin masyarakat dalam semua sektor kehidupan. 

Ketiga hal tersebut merupakan lingkaran ganas yang saling berhubungan satu dengan 

yang lain, yang kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ilmu dan aplikasinya, 

                                                                                                                                                                      
Philosophy of Education, Terj. Haidar Bagir, Konsep Pendidikan Dalam Islam Syed Muhammad 

Naquib al-Attas, h. 53. 

111
 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, h. 106 



184 
 

 
 

ketiadaan adab, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak layak memikul 

tanggung jawab secara benar dalam segala bidang. 

Oleh karena itu, menurut Naquib al-Attas, ketiga lingkaran ganas yang saling 

bergantung dan berhubungan tersebut harus diputus mata rantainya agar umat Islam 

dapat keluar dari dilema umat yang berkepanjangan. Lantas apa yang menjadi 

penyebab utama munculnya lingkaran ganas itu, dan dimulai dari mana upaya 

perbaikannya?. Naquib al-Attas memberikan jalan keluar dengan menyebutkan 

bahwa, 

But the chief cause is confusion and error in knowledge, and in order to break 

this vicious circle and remedy this grave problem, we must first come to grips 

with the problem of loss of adab, since no true knowledge can be instilled 

without the precondition of adab in the one who seeks it and to whom it is 

imparted.
112

 

 

Sebab utama adalah kekeliruan dan kesalahan dalam ilmu, dan guna 

mematahkan lingkaran ganas tersebut dan menyelesaikan masalah ini, 

pertama-tama kita harus menangani masalah hilangnya adab, karena tidak ada 

ilmu yang benar dapat dikuasai tanpa pra-syarat adab pada penuntutnya dan 

kepada siapa ilmu itu diberikan.
113

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Naquib al-Attas justru menyebutkan bahwa 

ketiadaan adablah yang harusnya ditinjau dan dikoreksi secara efektif  jika ingin 

menyelesaikan problem kebingungan dan kekeliruan dalam bidang ilmu dan 

menanggulangi munculnya kepemimpinan palsu dalam segala bidang. Ketiadaan 

adab merupakan problem utama yang harus diselesaikan, sebab ilmu tidak dapat 
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diajarkan atau ditularkan kepada peserta didik kecuali jika peserta didik tersebut 

memiliki adab.  

 Ketiadaan adab juga akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan, bahkan 

kegilaan secara alami.
114

 Kezaliman yang muncul karena ketiadaan adab yaitu 

meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sementara akibat yang lain yaitu 

kebodohan (humq) adalah melakukan cara yang salah untuk mencapai tujuan, 

sedangkan kegilaan (junūn) maksudnya adalah perjuangan dan berdasarkan tujuan 

dan maksud yang salah. Seseorang yang kehilangan adab akan menjadi lebih gila jika 

tujuan utama mencari ilmu bukan untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya 

yaitu kecintaan Allah dan melihat Allah (ru‟yatullah), atau seseorang dianggap bodoh 

jika berupaya mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti tanpa ilmu dan amal 

yang benar. 

Akibat ketiadaan adab menimbulkan kebingungan dalam bidang ilmu yang 

mengakibatkan kekeliruan ilmu (confusion of knowledge) dan rusaknya ilmu 

(corruption of knowledge), yang berimplikasi pada rusaknya tatanan moral dan 

pendidikan suatu masyarakat. Dampak yang lain jika kehilangan adab adalah proses 

penyamarataan yang ditanamkan dari waktu ke waktu dalam pikiran orang Islam dan 

diamalkan dalam masyarakat.
115

 Munculnya penyamarataan setiap orang, baik fikiran 

dan sikap. Penyamarataan setiap orang merupakan hal yang berbahaya, sebab akan 
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menghancurkan otoritas yang sah dan hirarki yang benar. Sebagai contoh, dengan 

dalih demokrasi, masyarakat awam dan khususnya para pemimpin akan menjadi 

penentu masalah-masalah keimuan kemudian menjalar pada ilmu-ilmu agama 

padahal belum tentu mempunyai ilmu. Mengenai tentang hal ini, Wan Daud mengutip 

syair Abdullah Munsyi, seorang penulis dan pengembara Melayu menyebutkan: 

Belalang menjadi burung elang, kutu menjadi kura-kura, dan ulat berubah 

menjadi naga .... Bahkan seorang yang hina dan bodoh dapat menjadi pandai 

dan terhormat jika memiliki harta, sedangkan orang miskin tidak dipandang 

walaupun pandai dan terhormat.
116

 

 

Oleh karena itu Naquib al-Attas mendorong konsep pendidikan berbasis adab 

melalui proses penanaman adab (ta‟dīb) untuk menjawab dan memberikan jalan 

keluar atas dilema umat Islam. Naquib al-attas berpandangan bahwa melalui 

penanaman adab akan menghasilkan Muslim yang terdidik secara benar, jelas 

identitasnya, jujur, moderat, berani dan adil dalam menjalankan kewajibannya dalam 

pelbagai realitas dan rutinitasnya . Ta‟dīb merupakan hal yang sangat mendesak 

dalam program pendidikan sekarang ini. Sebab walaupun kemajuan luar biasa yang 

telah dicapai manusia moderen baik dalm bidang teknologi, medis, ekonomi, dan 

lain-lain, namun tidak menyebabkan meningkatnya taraf kebebasan, pencapaian 

moral dan etika, keadilan dan kebahagiaan manusia secara berarti dan signifikan.  

Seorang yang terdidik melalui pendidikan berbasis adab akan melahirkan 

manusia universal yang memahami dan mengamalkan adab dalam diri, keluarga, 

lingkungan, dan masyarakat. Manusia yang beradab dapat menghadapi dunia yang 

                                                           
116

 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, Terj. Khalif Muammar, Islam dan 

Sekularisme, h.200 



187 
 

 
 

plural dan sukses, tanpa kehilangan identitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, 

melalui perencanaan, isi dan metode pendidikan berbasis adab, harus mencerminkan 

penekanan pada pengamalan adab yang benar secara lurus dan konsisten dalam 

pelbagai tingkat realitas.  

Tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan 

keadilan pada manusia, sehingga sistem pendidikan hendaknya diformulasikan dan 

dilaksanakan untuk melahirkan manusia yang baik (producing a good man) melalui 

proses penanaman adab yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam berbagai lini 

kehidupan.  yang baik yang dimaksud tentanya adalah manusia yang beradab. Oleh 

karena itu pendidikan Manusia bukan sekedar pengajaran atau penambahan wawasan, 

tetapi yang lebih penting dari itu adalah pendidikan harus berdampak pada perubahan  

sikap dan perilaku, dan tentunya sikap dan perilaku yang benar itu harus bersumber 

dari ilmu yang benar.   

b. Pengertian Adab dalam Pandangan Naquib al-Attas 

Kata adab dalam pandangan Naquib al-attas mengandung arti yang sangat 

luas dan dalam, tidak seperti yang umum  dipahami seperti tatakrama, etiket, sopan 

santun, akhlak, dan lain-lain. Walaupun kata adab
117

 tidak terdapat dalam                
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Al-Quran
118

, namun kata tersebut merupakan salah satu istilah yang khas dalam 

tardisi Islam, sehingga tidak mudah menemukan padanan kata yang tepat dalam 

bahasa lainnya. Karena sulitnya menemukan padanan kata adab dalam bahasa lain, 

Naquib al-Attas memberi makna yang semisal dengan adab dengan „right action‟ atau 

tindakan yang benar. Naquib al-Attas menyebutkan, 

It is difficult to find an English equivalent of this Arabic ther whose meaning 

is derived from Islamic tradition. It refers to right action that spiring from self 

discipline founded upon knowledge whose source is wisdom. For the sake of 

convenience I shall translate adab simplay as „right action‟.
119

  

 

Naquib al-Attas sebelum lebih jauh mendefenisikan kata adab, terlebih dahulu 

menerangkan kata adab dalam makna aslinya sebagai undangan kepada suatu jamuan. 

Naquib al-Attas menyebutkan, 

Dalam artinya yang asli dan dasar, adab berarti undangan kepada suatu 

perjamuan. Gagasan tentang suatu perjamuan menyiratkan makna bahwa  tuan 

rumah adalah seorang yang mulia dan terhormat, dan bahwasanya yang hadir 

adalah orang-orang yang dalam penilaian tuan rumah patut mendapat 

penghormatan atas undangan itu, oleh karena itu mereka adalah orang 

budiman dan terhormat yang diharapkan berperilaku sesuai dengan kedudukan 

mereka, dalam percakapan, tingkah laku dan etiket. Dalam pengertian yang 
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sama bahwa kenikmatan makanan yang lezat dalam suatu jamuan itu makin 

bertambah dengan kehadiran orang-orang yang terhormat serta ramah, dan 

bahwa hidangan tersebut disantap dengan tatacara, perilaku, dan etiket yang 

penuh kesopanan. Demikian pula halnya ilmu harus disanjung dan dinikmati 

serta didekati dengan cara yang sama sesuai dengan ketinggian yang 

dimilikinya. Dan inilah sebabnya kita mengatakan bahwa analogi ilmu adalah 

hidangan dan kehidupan bagi jiwa. Berdasarkan pengertian itu maka adab juga 

berarti mendisiplinkan fikiran dan jiwa. Ia juga pelaksanaan perbuatan benar 

dan tepat sebagai lawan dari perbuatan yang salah dan keliru; menjadi benteng 

yang melindungi dari keaiban.
120

 

 

Dalam pengertian tersebut, Naquib al-Attas memberikan makna kata adab dari 

segi bahasa dengan undangan perjamuan dengan tiga unsur utama, yaitu tuan rumah, 

jamuan berupa hidangan, dan tamu undangan. Ibaratnya seperti undangan perjamuan, 

maka tuan rumah sebagai pihak yang mengundang, tentunya hanya mengundang 

orang-orang yang dikenalnya dan memiliki kedudukan yang terhormat. Sehingga tuan 

rumah mempersiapkan jamuan berupa makanan yang lezat untuk memuliakan para 

tamu undangannya. Para tamu undangan yang hadir juga akan berpakaian yang rapih, 

berbicara dengan sopan, dan menyantap hidangan dengan penuh etiket, sebagai ciri 

orang terhormat. Berdasarkan perumpaman ini, Naquib al-Attas  berhasil 

menganalogikan hubungan adab dengan ilmu dalam pendidikan. Perumpamaan yang 

apabila dihubungkan dengan pendidikan maka juga mengandung unsur, yaitu tuan 

rumah mengandung unsur ilmu yang menyiapkan hidangan bagi akal dan jiwa, 

hidangan jamuan makan yang lezat mengandung pesan konten pendidikan, tamu 

undangan mengandung unsur manusia dalam pendidikan, serta etika dan tatakrama 
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dalam menikmati jamuan merupakan unsur metode pendidikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa adab dalam makna bahasa memiliki hubungan erat dengan pendidikian. 

Lebih lanjut Naquib al-Attas memberikan pengertian baru terhadap kata adab 

berdasarkan analisis semantisnya dengan defenisi, 

Adab is recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and 

being are ordered hierarchically according to their various grades and 

degrees of rank, and of one‟s proper place in relation to that reality and to 

one‟s physical, intellectual and spiritual capacities and potentials.
121

 

 

Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu 

dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-

kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki 

tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi 

fisik, intelektual, dan spiritualnya.
122

 

 

Berdasarkan defenisi tersebut, konsep adab yang merupakan kata kunci inti 

Naquib al-Attas dalam memaknai pendidikan, diharapkan manusia dapat memiliki 

kesadarana pengenalan (recognation)  dan pengakuan (acknowledgement) terhadap 

perjanjian yang pernah dilakukannya kepada Allah swt dengan menggunakan ilmu.
123

  

Pengenalan dan pengakuan merupakan dua kata utama dalam adab, yang apabila 

manusia  menyadari kedua hal tersebut maka akan melahirkan amal dan keadilan. 

Manusia yang adil inilah yang dapat menjalankan adab dalam dirinya, yang 

berimplikasi menghasilkan wujud manusia sebagai manusia yang baik. 
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Pengenalan yang dimaksud Naquib al-Attas adalah pengenalan dalam bentuk 

upaya manusia untuk mengetahui kembali  (re-cognize) perjanjian pertama 

(primordial convenant) antara dirinya dengan Tuhan-Nya.
124

 Manusia sebelum 

menjadi manusia yang sempurna telah mengikat perjanjian (mitsāq) dengan Tuhan-

Nya sebagaimana terkandung dalam QS. Al-A‟raf/7 : 172, 

نْ فُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَِّكُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْناَ أنَْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورىِِمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَىُمْ عَلَى أَ 
 تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ىَذَا غَافِلِينَ 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

(seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian 

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". 

 

Hal ini juga menyiratkan bahwa pengenalan identik dengan ilmu, dan bahwa 

pemilik ilmu adalah Tuhan yang Maha  A‟lim, Maha Kuasa. Oleh karena itu 

manusialah yang pantas menerima titah Tuhan memakmurkan bumi dan diberi 

penghormatan  untuk di undang pada jalan kebenaran sebab manusia merupakan 

makhluk rasional. Di tempat lain, pengenalan yang dimaksud Naquib al-Attas adalah 

menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan realitas  yang dikenalinya.
125

 Hal 

ini menunjukkan bahwa semua materi sudah berada pada tempatnya masing-masing 
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dalam pelbagai hierarki wujud (being). Namun apabila manusia kehilangan 

„pengenalan‟ maka akan menjadikan manusia mengubah tempat-tempat yang tepat 

tersebut disebabkan karena kesombongan (arrogance) dan kebodohannya (ignorance) 

sehingga terjadilah ketidakadilan. 

Pengakuan yang dimaksud Naquib al-Attas adalah semacam afirmasi dan 

konfirmasi  atau realisasi  di dalam diri seseorang mengenai apa yang telah dikenal 

dan dijanjikan antara dirinya dengan Tuhan Nya, yang tanpanya maka diri seseorang 

akan kehilangan eksistensinya.
126

 Pengakuan juga berarti tindakan yang bertalian 

dengan amal yang lahir sebagai akibat dari pengenalan. Dengan kata lain, pengakuan 

merupakan pengejawantahan ilmu dalam bentuk amal shaleh yang merupakan 

konsekuensi logis dari adab itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa harus terpadu 

dan seiring antara ilmu dan amal, ilmu tidak berguna apa-apa tanpa amal yang nyata, 

begitu pula amal tidak berguna tanpa ilmu yang membimbingnya.  

Pengenalan juga bermakna menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan 

apa yang dikenali, sedangkan pengakuan merupakan tindakan yang bertalian dengan 

pengenalan tersebut. Tempat yang dimaksud Naquib al-Attas adalah tempat yang 

benar dan sesuai dalam suatu sistem.
127

 Tempat yang tepat adalah kedudukan dan 

kondisinya dalam kehidupan sehubungan dengan dirinya, keluarga, kelompok, 

komunitas, dan masyarakat. Maksudnya, dalam mengaktualisasikan diri  harus 
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berdasarkan kriteria Al-Quran tentang ilmu, akal dan kebaikan yang selanjutnya mesti 

bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan secara positif, dipujikan dan terpuji.
128

 

Disinilah terlihat pentingnya makna  adab dan keterkaitannya dengan 

pendidikan manusia yang baik, yaitu pengenalan yang meliputi ilmu dan pengakuan 

yang meliputi amal atau tindakan. Pengenalan tanpa pengakuan adalah kesombongan, 

pengakuan tanpa pengenalan adalah kebodohonan, sedangkan ketiadaan pengenalan 

dan pengakuan menghasilkan the loss of adab atau hilangannya adab. Refleksi dari 

adab akan melahirkan amal-amal yang baik dan benar, sekaligus pemenuhan tujuan 

mencari ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui adab dapat menjamin 

bahwasanya ilmu akan digunakan secara baik bagi setiap individu di dalam dirinya 

dan masyarakat, dan dengan adab akan menghasilkan manusia yang baik sebagai 

tujuan mencari ilmu yang berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang baik pula. 

Naquib al-Attas lebih lanjut  memberikan penegasan bahwa pengenalan dan 

pengakuan hanya dapat diwujudkan dengan disiplin.  Naquib al-Attas menyatakan,  

Adab is the discipline of body, mind and soul; the discipline that assures the 

recognition and acknowledgement of one‟s proper place in relation to one‟s 

physical, intellectual and spiritual capacities and potentials; the recognation 

and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered 

hierarchically according to their variuos level (marātib) and degrees 

(darajāt).
129

 

 

Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh; disiplin yang menegaskan 

pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan 
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kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah; pengenalan dan 

pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hirarkis sesuai 

dengan berbagai tingkat (marātib) dan derajatnya (darajāt). 

 

Disiplin dalam pengertian Naquib al-Attas tidak dapat dipahami secara 

terbatas pada tindakan menghukum (punitive), tetapi lebih penting ditujukan pada 

aspek intelektual, spiritual, dan moral, termasuk mendisiplinkan raga, fikiran, dan 

jiwa.
130

 Disiplin menurut Naquib al-Attas menuntut pengenalan dan pengakuan atas 

tempat yang tepat bagi seseorang dalam hubungannya dengan diri, masyarakat dan 

umat. Pengenalan dan pengakuan atas tempat seseorang yang semestinya dalam 

hubungannya dengan kemampuan dan kekuatan jasmani, intelektual dan spiritual. 

Pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud itu tersusun secara 

hirarki sesuai dengan tingkat (marātib) dan derajatnya (darājat). Pengenalan dan 

pengakuan akan kondisi kehidupan, kedudukan, dan tempat yang tepat dan layak, 

serta disiplin diri ketika berpartisipasi aktif dan sukarela dalam menjalankan 

perananannya sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu. 

Sejumlah contoh aplikasi adab dalam kehidupan berdasarkan defenisi Naquib 

al-Attas dipaparkan Wan Mohd Nor Wan Daud, yaitu: 

1. Adab terhadap Allah dengan menempatkan Allah di tempat yang tepat dengan 

memahami sifat-Nya, Nama, dan perbuatan-Nya dengan baik, tanpa harus 

menegtahui esensi terdalam-Nya; menjalankan agama-Nya dengan cara yang 
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benar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi-Nya; meninggalkan larangan-Nya dan 

terus meningkatkan diri serta meminta ampunan-Nya. 

2. Adab terhadap Nabi Muhammad saw adalah dengan menempatkan Nabi saw di 

tempat yang mulia, mengikuti teladannya tanpa menyembahnya, serta menjaga 

kehormatan keluarga beliau beserta sahabat. 

3. Adab terhadap diri sendiri adalah dengan menempatkan akal untuk mengotrol 

dan menundukkan sifat hayawaniah manusia, maka manusia telah meletakkan 

dirinya pada tempat yang benar dan inilah yang disebut sebagai keadilan pada 

dirinya,  dan jika yang terjadi sebaliknya, maka merupakan ketidak adilan (zhulm 

al-nafs). 

4. Adab dalam konteks hubungan antara sesama manusia adalah dengan mematuhi 

norma-norma etika dalam tata krama sosial sesuai dengan kedudukan seseorang 

dalam keluarga dan masyarakat, bukan berdasarkan kriteria kekuatan, kekayaan, 

ataupun keturunan, akan tetapi ditentukan oleh Al-Quran berdasarkan kriterianya 

terhadap ilmu pengetahuan, akal pikiran, dan perbuatan-perbuatan yang mulia. 

5. Adab dalam konteks ilmu adalah mendisiplinkan intelektual yang mengenal dan 

mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan tingkat keluruhan dan kemulyaan, 

dimana ilmu yang didasarkan pada wahyu harus dikenali dan diakui sebagai 

sesuatu yang lebih sempurna dan ditempatkan pada priorotas lebih tinggi dari 

pada pengetahuan berdasarkan akal; ilmu fardhu „ain harus ditempatkan di atas 

hal-hal yang fardhu kifayah; dan segala sesuatu yang berisi petunjuk kehidupan 

adalah lebih unggul dari pada segala sesuatu yang dipakai dalam kehidupan; 
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demikian pula rasa hormat terhadap orang yang berilmu dan guru merupakan 

pengejawantahan dari adab terhadap ilmu itu sendiri. 

6. Adab dalam kaitannya dengan alam adalah dengan mendisiplinkan akal praktis 

dengan hierarki yang menjadi karakter alam semesta, dengan jalan 

memanfaatkan dan meletakkan segala sesuatu yang ada pada alam pada 

tempatnya yang benar, baik itu sebagai ilmu maupun sebagai sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan manusia. 

7. Adab terhadap bahasa adalah dengan pengenalan dan pengakuan adanya tempat 

yang benar dan tepat untuk setiap kata, baik dalam bentuk tulisan maupun 

percakapan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam makna, bunyi, dan 

konsep. Kesusasteraan atau adabiyyah merupakan manifestasi dari adab terhadap 

bahasa, karena dianggap sebagai penjaga peradaban dan penghimpun ajaran dan 

pernyataan yang dapat mendidik jiwa manusia dan masyarakat sehingga  

menduduki tempat yang tinggi sebagai manusia dan masyarakat yang beradab. 

8. Untuk alam spiritual, adab berarti pengenalan dan pengakuan terhadap tingkat-

tingkat keluruhan yang menjadi sifat alam spiritual; pengenalan dan pengakuan 

terhadap pelbagai maqām spiritual berdasarkan ibadah; pengenalan dan 

pengakuan terhadap disiplin spiritual yang benar telah menyerahkan fisik atau 

jiwa pada spiritual ataupun akal.
 131
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Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa pengertian adab yang 

dikemukakan Naquib al-Attas jauh lebih luas, komprehensip dan menyeluruh, 

dibandingkan dengan pengertian adab yang dipahami umat Islam. Secara filosofis 

Naquib al-Attas telah berhasil meluaskan makna adab, serta mengembalikan adab 

pada posisi tempat yang sebenarnya. Adab apabila ditinjau dari aspek ontologis 

merupakan cakupan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang meliputi wilayah 

manusia dan dunia benda-benda empiris. Adab juga merupakan epistemologi untuk 

mengetahui sesuatu kondisi yang berada pada tempat yang tepat, yang dapat 

dijadikan cerminan dari kearifan seseorang dan masyarakat. Adapun adab dalam 

aspek teologis merupakan cakupan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang tidak bisa 

lepas dari aspek keagamaan dan etis serta eksistensi manusia, karenanya realitas 

kebenaran terhadap segala sesuatu memiliki korespondensi dan koherensi dengan 

tempat yang pantas.  

Stressing adab adalah pada aspek aksiologis yang mencakup aplikasi atau 

amal yang menjamin bahwa ilmu yang dimiliki dapat dipergunakan dan bermanfaat 

dalam kehidupan bermasyarakat, karena adab sebagaimana yang telah didefenisikan 

telah mencakup ilmu dan amal sekaligus. Konsep adab Naquib al-Attas menjamin 

bahwa ilmu yang diperoleh diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan menurut 

kehendak bebas pemilik ilmu, sebab ilmu tidak bebas nilai (value free) tetapi sarat 

nilai (value laden), yaitu nilai-nilai Islam yang mengharuskan pemilik ilmu untuk 

mengamalkannya demi kepentingan dan kemaslahatan diri, keluarga, lingkungan, 

masyarakat, agama, bangsa dan negara. 
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C. Pro dan Kontra Konsep Adab Naquib al-Attas 

Konsep pendidikan berbasis adab yang dikemukakan Naquib al-Attas, 

pertama kali  disampaikan pada Konferensi Internasional pertama tentang pendidikan 

Islam yang diselenggarakan di Makkah pada tahun 1977, dan mendapat tanggapan 

beragam dikalangan cendikiawan Muslim dunia.  Hal ini disebabkan karena gagasan 

yang dikemukakan Naquib al-Attas pada konferensi tersebut memunculkan istilah 

baru untuk mendefenisikan pendidikan Islam dengan ta‟dīb, yaitu penanaman 

adab.
132

 Gagasan yang dikemukakan Naquib al-Attas dalam konferensi tersebut 

akhirnya melahirkan tiga istilah yang  merupakan arti pendidikan Islam yang berbeda 

dengan yang selama ini dipakai,  yaitu tarbiyah, taʻlīm, dan ta‟dīb.  

Pada tahun 1980 diadakan kembali Konferensi Internasional kedua tentang 

Pendidikan Islam yang diselenggarakan di Islamabad, Pakistan. Pada konferensi itu, 

Naquib al-Attas kembali menyampaikan gagasannya tentang ta‟dīb dengan 

argumentasi yang cukup kuat.
133

 Menurut Naquib al-Attas, apabila benar-benar 

dipahami dan dijelaskan dengan baik tentang konsep ta‟dīb, maka konsep yang paling 

tepat untuk pendidikan Islam adalah konsep ta‟dīb, bukan tarbiyah ataupun taʻlim 

sebagaimana yang dipakai pada masa itu.
134

 Menurut Naquib al-Attas bahwa terma 
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yang paling tepat untuk istilah pendidikan Islam adalah taʻdīb, bukan tarbiyah demikian 

pula taʻlīm,
135

 sebagaimana yang telah dipakai dan disepakati oleh cendikiawan Muslim 

dunia. 
136 Pernyataan inilah yang menimbulkan reaksi beragam dikalangan 

cendikiawan Muslim, ada yang pro dan ada yang kontra dengan pernyataan tersebut.  

Konsep adab yang dikemukakan Naquib al-Attas, sebagaimana konsep-

konsep pendidikan yang dikemukakan para ahli, bukanlah suatu konsep pendidikan 

yang sempurna dan bebas kritik. Cendekiawan Muslim yang memberikan reaksi 

dengan kritikan yang cukup tajam bahkan tidak sepakat dengan konsep yang 

dikemukakan Naquib al-Attas, yaitu Nurcholish Madjid, salah seorang ilmuan 

Muslim Indonesia. Walaupun Nurcholish Madjid tetap mengakui apa yang 
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dikemukakan Naquib al-Attas merupakan sebuah ijtihad.
137

 Nurcholish Madjid 

menyatakan bahwa: 

Konsep adabnya al-Attas itu arbitrer, tidak ada dasarnya. Yang di dalam Al-

Quran itu bukan adab semacam yang ia tafsirkan, tapi tarbiyah, Rabb-

irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Siapa yang mendidik kita lebih besar, 

lebih selektif melebihi orang tua? Itu tarbiyah, dan tarbiyah itu meningkat.... 

Saya tidak mengerti konsep adab itu. Katanya referensinya hadis. Addabanī 

Rabbī fa ahsana taʻdībī. Kalau soal referensi mengapa tidak Al-Quran sekalian saja. 

Kalau dalam Al-Quran itu tarbiyah, dan itu sama dengan tanmiyah atau development 

dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tumbuh terus.....
138

 

 

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa konsep adab Naquib al-Attas 

arbitrer, tidak ada dasarnya. Hal ini disebabkan karena kata adab dan taʻdīb tidak 

ditemukan dalam Al-Quran, melainkan kata tarbiyah. Adapun hadis yang 

dikemukakan Naquib al-Attas sebagai dasar taʻdīb, mengundang kontroversi karena 

hadis tersebut ḍa‟īf.
139

 Selain itu, apabila ditinjau dari analisis filosofis, terma ta‟dīb 

juga menimbulkan kekaburan dalam makna pendidikan. Sebab menurut Nurcholis 

Madjid, bahwa asumsi awal yang harus dimunculkan sebelum menentukan makna 
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pendidikan adalah apakah pendidikan Islam itu bersifat doktrinal (berujung 

dogmatis), atau sebatas pengenalan atau transformasi pengetahuan tanpa pemaksaan, 

baru kemudiaan ditetapkan terma yang tepat untuk pendidikan Islam.
140

 Hal inilah 

yang tidak ditemukan Nurcholis Madjid pada terma ta‟dīb Naquib al-Attas, sehingga 

terma ta‟dīb masih kabur dan tidak layak untuk mewakili makna pendidikan dalam 

konteks pendidikan Islam. 

Selain Nurcholis Madjid, Ahmad Tafsir juga tidak sepakat dengan konsep 

adab yang dirumuskan Naquib al-Attas dengan ta‟dīb sebagai makna pendidikan 

Islam. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa defenisi yang dikemukakan Naquib al-Attas 

tentang pendidikan Islam dengan menggunakan istilah ta‟dīb berbau filsafat, 

sehingga bersifat abstrak, sulit dipahami, dan juga sulit untuk dioperasionalkan.
141

 

Tanggapan kritis lainnya juga datang dari Kemas Badaruddin, yang menyebutkan 

bahwa konsep ta‟dīb Naquib al-Attas itu bersifat abstrak, sangat filosofis, dan 

terkesan tidak menyentuh aspek metodologis atau epistemologis pendidikan. Kemas 

Badaruddin mengungkapkan, 

Keabstrakan konsep al-Attas ini terlihat pada tujuan pendidikan yang hendak 

melahirkan insān kāmil seperti Rasul saw. Tujuan ini hanya sebagai sesuatu 

yang bersifat idealisme bahkan terlalu berlebih-lebihan dan sulit digapai. 

Demikian  juga terlihat pada individualisme sistem pendidikannya, sebagai 

hasil dari pengaruh hierarki ataupun sistem yang ada pada sufisme, dimana 

untuk mencapai maqam tertentu sangat dipengaruhi oleh pengalaman masing-

masing undividu..... Dalam hal ini tidak terlihat pendekatan sosiologis yang 
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sangat berperan dewasa ini....Pemikiran al-Attas terkesan belum menyentuh 

aspek metodologis atau epistemologis pendidikan. Ia masih menekankan pada 

materi yang harus ditanamkan pada manusia. Hal ini berbeda dengan sistem 

pendidikan kontemporer yang menekankan pada proses penanamannya. 

Proses pendidikan dalam perspektif moderen mencakup bagaimana 

pendidikan ataupun pengetahuan, cara yang ditempuh dan sebagainya yang 

dapat disebut pula sebagai metodologi atau epistemologinya.
142

 

 

 

Kritikan tajam lainnya juga dikemukakan Khosrow Baghezi Noaparast, 

seorang sarjana asal Iran, yang menyebutkan bahwa konsep ta‟dīb Naquib al-Attas 

tidak lebih dari tarbiyah. Bahkan menurutnya, ta‟dīb yang berkaitan dengan aspek 

etika dan sosial saja, tanpa menghiraukan aspek lainnya dalam pendidikan.
143

 

Komaruddin Sassi juga memberikan kritikan tajam terhadap konsep yang 

dikemukakan Naquib al-Attas setelah membedah ontologi pendidikan Islam Naquib 

al-Attas, bahwa dengan mengusung konsepsi adab dan ta‟dīb sebagai terminologi 

yang tepat dan benar untuk istilah pendidikan, hanya mengarah pada dominasi 

pensakralan keagamaan. Sehingga sesutau yang tidak bersentuhan dengan 

pensakralan keagamaan atau tidak mengacu kepada dimensi tauhid diasumsikan 

sekulerisme. Padahal dalam Islam tidak mebedakan antara yang sakral dan profan. 

Lebih lanjut Komaruddin Sassi mengklaim bahwa sikap keintelektualan Naquib al-

Attas terlalu self evident sekaligus self sufficiency atau bahkan flatter oneself yaitu 
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percaya kepada diri sendiri atau dapat diasumsikan lebih mendominasi pemikirannya 

sendiri.
144

  

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa konsep pendidikan berbasis 

adab yang dikemukakan Naquib al-Attas, bukanlah suatu konsep final atau yang 

paling sempurna dan tak terbantahkan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pakar 

pendidikan yang meragukan relevansi konsep adab dengan disiplin ilmu pendidikan, 

karena defenisi dan penjelasan yang digunakan Naquib al-Attas masih sangat 

universal, abstrak, dan bersifat filosofis. Demikian pula pada kenyataannya konsepsi 

adab dan ta‟dīb tidak digunakan sepenuhnya dalam institusi-institusi pendidikan 

Islam, justru yang sering digunakan adalah kata tarbiyah dan taʻlīm.  

Selain yang kontra terhadap pemikiran Naquib al-Attas tentang konsepsi adab 

dan ta‟dīb, begitu banyak juga pakar pendidikan Islam yang justru mengapresiasi 

bahkan sepakat dengan pandangan Naquib al-Attas. Pemikir Islam yang sepakat 

dengan pandangan Naquib al-Attas diantaranya adalah Hasan Langgulung, seorang 

cendikiawan Muslim kelahiran Indonesia dan berkiprah di negeri Malaysia sebagai 

Guru Besar Bidang Pendidikan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Hasan 

Langgulung berpendapat bahwa istilah ta‟dīb untuk menunjukkan makna pendidikan 

Islam merupakan istilah yang lebih tepat digunakan karena mempunyai arti proses 

yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak. Dengan kata lain, 
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ta‟dīb lebih fokus pada penumbuhan semangat agama dan akhlak.
145

 Hasan 

Langgulung juga menyebutkan bahwa kata taʻlīm terlalu sempit karena hanya 

bermakna mengajar suatu ilmu kepada seseorang, sedangkan kata tarbiyah terlalu 

luas cakupannya termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kata ta‟dīb 

sebagai kata yang bukan hanya terbatas pada transformasi pengetahuan, tetapi juga 

mendidik seseorang menjadi sosok manusia yang sempurna, serta cakupan 

pendidikan lebih spesifik untuk manusia.
146

 

Cendikiawan Muslim yang juga sepakat dengan pandangan Naquib al-Attas 

adalah Sayyed Hossein Nasr. Dalam pandangan Hossein Nasr, bahwa sains Islam 

yang telah lengkap dengan hierarki ilmu pengetahuan mulai diobrak-abrik  dengan 

kemajuan pesat sains Barat abad 19. Karenanya dibutuhkan perumusan kembali sains 

yang ada sehingga dapat mencegah tertutupnyahal-hal sakral oleh yang profan. Selain 

itu yang lebih urgen lagi adalah menyegerakan kembali gagasan tentang tujuan akhir 

semua ilmu pengetahuan, yaitu membawa manusia lebih dekat ke pusat eksistensinya 

dan untuk mengenal Tuhannya.
147

 Pandangan Hossein Nasr sejalan dengan 

pandangan Naquib al-Attas dalam konsep ta‟dībnya, bahwa mengenal Tuhan dan 

dekat denganNya merupakan tujuan akhir dari ilmu. 
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Selain itu, Ismail Raji al-Faruki, seorang cendikiawan Muslim asal Pakistan, 

juga sependapat dengan gagasan Naquib al-Attas dengan konsep adabnya. Raji al-

Faruki menyebutkan bahwa pengetahuan saat ini harus dilakukan redefenisi untuk 

menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan membangun kembali disiplin 

ilmu, sains kemanusiaan dan sains ilmiah dalam kerangka Islam dengan memadukan 

prinsip-prinsip Islam ke dalam ilmu tersebut. Segala bentuk proses pengajaran 

keterampilan tidak dapat dikatakan sebagai pendidikan jika tidak tanamkan ilmu 

didalamnya.
148

 Pandangan Raji al-Faruki telah terangkum dalam konsep ta‟dīb dari 

Naquib al-Attas, di mana Naquib al-Attas telah melakukan redefenisi ulang tentang 

defenisi pendidikan Islam dengan konsep ta‟dībnya. 

Cendikiawan Muslim lain yang juga mendukung gagasan Naquib al-Attas 

adalah Fazlur Rahman. Fazluru Rahman berpandangan bahwa ilmu pengetahuan 

tidak dapat disalahkan karena tidak ada yang salah dalam ilmu pengetahuan. 

Permasalahnhya adalah pada penyalahgunaan ilmu pengetahuan tersebut, karena ilmu 

pengatahuan ibarat senjata bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati dan 

bertanggung jawab, dan harus digunakan dengan bertanggung jawab ketika 

memperolehnya.
149

 Hal ini sejalan dengan konsep adab Naquib al-Attas, dimana 

sebuah pendidikan merupakan proses penalan dan pengakuan  mengenai tempat-

tempat sesuatu secara benar dan tepat, sehingga melalui pengenalan dan pengakuan 
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tersebut, menjadikan individu menjadi baik dan beradab yang pada akhirnya mampu 

memosisikan diri secara benar dan tepat. Konsep ta‟dīb yang bertjuan menanamkan 

kebaikan dan adab dalam diri individu akan mengahsilkan manusia yang dapat 

menggunakan ilmu pengetahuannya dengan tepat dan bertanggung jawab, sehingga 

tidak akan terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pemikiran 

Fazlur Rahman bertemu dengan gagasan Naquib al-Attas, yaitu bahwa ilmu 

pengatahuan harus diperoleh dengan cara yang tepat dan juga dipergunakan dengan 

benar dan bertanggung jawab. 

  



 
 

1 

 

BAB IV 

RELEVANSI KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS ADAB MENURUT  

SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS TERHADAP  

 PENDIDIKAN NASIONAL 

 

A. Relevansi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu diantara cita-cita luhur 

tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur 

tersebut adalah melalui jalan pendidikan, sebab pendidikan merupakan sarana 

terpenting dalam membangun sumber daya manusia serta penanaman nilai-nilai 

kemanusiaan. Untuk membangun sumber daya manusia, diperlukan usaha dan upaya 

secara sadar melalui penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah. dan 

terpadu, bukan hanya sekedar konsep atau ide. Hal ini secara tegas disebutkan dalam 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1, dimana 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.
1
 

Secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Bab 
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XIII Pasal 31 ayat 3 hasil amandemen ke 4, yaitu: Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang.
2
 Pendidikan Nasional yang dimaksud adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3
 Hal ini menunjukkan 

bahwa pendidikan di Indonesia sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

memiliki corak dan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan  negara-negara lain. 

Corak dari pendidikan nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama 

dan kebudayaan nasional Indonesia.  

Corak pendidikan nasional merupakan identitas bangsa yang dalam 

penyelenggaraannya tidak dapat terlepas dari dasar negara serta nilai-nilai luhur 

masyarakat Indonesia. Upaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak 

setiap warga negara dan kewajiban negara untuk membiayainya adalah upaya untuk 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki karakter dan 

kompetensi serta keunggulan profesional yang pada akhirnya dapat berguna bagi 

bangsa dan negara. Agar supaya pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik, 
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terencana, terarah dan terpadu, maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan 

dalam sebuah sistem pendidikan yang terpadu dari keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait satu sama lain untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Sistem pendidikan nasional yang dimaksud menurut Jirzanah dalam Hasibuan 

adalah suatu sistem yang besar dan kompleks yang harus dikelola dengan tepat agar 

tujuan sistem pendidikan nasional sebagai subsistem kehidupan nasional dapat 

tercapai secara efesien dan efektif.
4
 Sistem pendidikan inilah yang dijadikan sebagai 

tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berfungsi untuk 

mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan seluruh komponen pendidikan sehingga 

dapat berjalan dengan baik. Sistem pendidikan nasional yang ditopang dengan 

undang-undang seharusnya bukan hanya mengatur tentang pendidikian tetapi juga 

menjadi jawaban atas berbagai macam persoalan yang ada khususnya dalam bidang 

pendidikan.  

Sistem pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional.
5
 Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional 

sengaja dirancang dan dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seluruh 

satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan yang merupakan komponen pendidikan harus 

saling terkait, terpadu, dan utuh dalam satu sistem pendidikan yang secara bersama-
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sama diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun yang 

bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan sistem pendidikan nasional 

menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

adalah pemerintah. Pemerintahlah yang mengusahakan dan menyelenggarakan sistem 

pendidikan tersebut, dan harus mampu menjamin seluruh warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib membiayainya.
6
 

Fungsi dari penyelenggraan sistem pendidikan nasional adalah selain untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

memcerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional juga berfungsi untuk 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjamin peningkatan mutu 

pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan baik lokal, nasional, maupun 

global, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun tujuan dari dibuatnya 

sistem pendidikan nasional adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional sangatlah penting, sebab 

dengan adanya tujuan maka semua gerak aktivitas pendidikan menjadi lebih dinamis, 

terarah, terencana, berkesinambungan dan bermakna. Dengan demikian pendidikan 

nasional diharapkan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. 
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Tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kapada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
7
 

 

Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut secara jelas menyebutkan bahwa 

seluruh unsur-unsur dan komponen-komponen yang ada dalam pendidikan nasional 

arahnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan mendidik 

manusia indonesia sebagai individu dan sebagai warga negara yang bermartabat serta 

berperadaban. Namun untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional melalui jalan 

pendidikan ini bukanlah hal yang mudah, butuh usaha dan kerja keras serta proses 

yang panjang.  

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, bukan hanya sekedar teori tetapi juga diimplementasikan dalam 

wujud penyelenggaraan pendidikan. Kendala biaya pendidikan, pemerataan 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kualitas dari guru sebagai pendidik, 

adalah merupakan sedikit dari fenomena yang terjadi di dunia pendidikan yang harus 

ditemukan jalan keluar untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan karena karakteristik 

manusia Indonesia yang diinginkan lewat pendidikan berdasarkan undang-undang 
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tersebut adalah manusia Indonesia yang utuh, yang meliputi: 1) beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) berakhlak mulia serta berbudi pekerti 

yang luhur; 3) sehat jasmani dan rohani; 4) memiliki pengetahuan dan keterampilan; 

5) cakap; 6) kreatif; 7) berkepribadian mandiri; 8) sehat jasmani dan rohani; 9) 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Semua keinginan 

tersebut hanya dapat terwujud jika ada komitmen yang kuat diantara semua unsur 

pendidikan, 

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undnag RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berakar pada nilai-nilai 

agama, pada dasarnya memiliki relevansi dengan konsep pendidikan Naquib al-Attas 

mengenai tujuan pendidikan. Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa 

tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik, sebab pendidikan 

hanya berkaitan dengan manusia. “Baik” yang dimaksud adalah adab dalam 

pengertian yang menyeluruh, yang meliputi kehidupan spiritual dan material 

seseorang yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh 

karena itu, orang yang benar-benar terpelajar didefenisikan Naquib al-Attas sebagai 

orang yang beradab. Konsep ini sama dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia cerdas yang diinginkan melalui jalan 

pendidikan adalah manusia yang memiliki kualitas pribadi dan upaya membangun 

karakter bangsa yang bermuara pada pembentukan pribadi yang bermoral, berakhlak 
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mulia, serta berbudi luhur, memiliki keunggulan profesional serta kompetensi yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.  

Titik temu antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan 

Naquib al-Attas adalah pada manusianya. Naquib al-Attas menyebut tujuan 

pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik, sedangkan tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Defenisi 

manusia yang baik menurut Naquib al-Attas adalah  

Orang baik adalah orang yang menyadari sepenuhnya janggung jawab dirinya 

kepada Tuhan Yang Hak; yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; yang terus berupaya 

meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai 

manusia yang beradab.
8
  

 

Sedangkan manusia seutuhnya sebagai tujuan pendidikan nasional terdapat 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, yaitu: 

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.
9
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Tunjauan Pemikiran al-Attas dan Relevansinya dengan Pendidikan Indonesia,h. 75-87 
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Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pendidikan nasional dan tujuan 

pendidikan menurut Naquib al-Attas secara konsep mempunyai semangat yang sama, 

yaitu sama-sama menjadikan manusia sebagai fokus utama sebagai tujuan 

pendidikan. Kedua konsep tersebut sama-sama mengutamakan pengembangan 

manusia yang bukan hanya mengembangkan aspek  pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan, dan kreatifitas, tetapi juga aspek afektif yaitu keimanan, ketakwaan, dan 

akhlak mulia, serta aspek kemandirian, tanggung jawab dan dikembangkan secara 

bersama-sama sehingga mampu membentuk manusia yang sempurna, yang pada 

akhirnya mampu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu sarana terpenting 

dalam usaha membangun sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai 

kemanusiaan, yang pada akhirnya akan menciptakan suasana dana tatananan 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegra yang beradab dan berperadaban. 

Gagasan yang dikemukakan Naquib al-Attas pada dasarnya merupakan 

gagasan umum yang memberikan gambaran bahwa semua komponen pendidikan 

serta prosesnya harus mengarah kepada tujuan untuk membentuk manusia yang baik. 

Jadi yang diutamakan adalah nilai-nilai kebaikan yang tercermin pada diri peserta 

didik, bukan hanya dari sisi keilmuannya saja. Manusia baik yang dimaksud adalah 

manusia yang bukan hanya unggul dari sisi keilmuannya tetapi yang paling penting 

adalah sikap baik melalui pendidikan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berakhlak 

mulia.  
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Walaupun kedua konsep tersebut sama-sama memfokuskan manusia sebagai 

tujuan pendidikan, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar diantara 

keduanya, yaitu menyangkut tentang prioritas. Naquib al-Attas dalam konsep tujuan 

pendidikannya lebih memprioritaskan manusia yang baik, bukan warga negara yang 

baik. Sedangkan tujuan pendidikan nasional juga mencantumkan kedua hal tersebut, 

namun tanpa prioritas.  Naquib al-Attas berpandangan bahwa penekanan terhadap 

individu dalam proses pendidikan mengimplikasikan arah pendidikan pada 

pengetahuan mengenai akal, nilai, jiwa, tujuan, dan maksud yang sebenarnya dari 

kehidupan, sebab akal, nilai, dan jiwa adalah unsur-unsur inheren setiap individu. 

Sedangkan penekanan pendidikan terhadap masuarakat atau wrga negara, akan 

membuka pintu menuju sekularisme, termasuk didalamnya ideologi dan pendidikan 

sekuler.  

Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa prioritas utama bahkan yang 

menjadi tujuan akhir dari pendidikan adalah membentuk manusia yang baik, bukan 

warga negara yang baik. Artinya bahwa tujuan pendidikan secara fundamental lebih 

menekankan pada proses pembentukan sikap dan perilaku yang betul atau beradab 

dengan jalan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keadilan. Sedangkan 

tujuan akhir pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik, sebab manusia 

yang baik akan menjadi warga negara yang baik, dan hal ini tidak berarti berlaku 

sebaliknya sebab warga negara yang baik belum tentu akan menjadi manusia yang 

baik.  
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Manusia yang baik menjadi prioritas utama Naquib al-Attas pada tujuan 

pendidikan adalah konsep yang sangat beralasan, sebagaimana pendapat yang juga 

dikemukakan Bapak Indar di atas.Ssebab jika manusia-manusia yang baik dilahirkan 

lewat pendidikan, maka manusia-manusia yang baik ini akan menghasilkan warga 

negara yang baik. Dengan kata lain bahwa lahirnya warga negara yang baik, sangat 

ditentukan oleh individu-individu yang baik. Oleh sebab itu tujuan pendidikan 

Naquib al-Attas adalah menciptakan manusia yang baik lebih penting dari warga 

negara yang baik, sebab manusia yang baik sudah barang tentu merupakan warga 

negara yang baik. 

Tentunya pandangan Naquib al-Attas bertentangan dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa masyarakat atau warga negara yang sempurna menjadi prioritas 

utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendapat ini merupakan konsep barat 

yang didasarkan pada pandangan filsafat humanisme-materialisme. Para pemimpin 

negara yang berjiwa sosialis yang mengusung pendapat ini akan menjadikan 

pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial, ekonomi, dan individu. Mereka 

menganggap bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah menghasilkan masyarakat 

atau warga negara yang baik. Individu yang ada dalam masyarakat itu hanya 

dijadikan sebagai alat atau pekerja untuk negara. Mereka meyakini bahwa pendidikan 

dianggap berhasil jika dapat meraih pekerjaan atau menduduki posisi tertentu dalam 

negara. 
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Dominasi sikap seperti inilah yang akan melahirkan patologi-psikososial yang 

melahirkan penyakit diploma (diploma disease) dalam masyarakat, yaitu usaha dalam 

meraih gelar pendidikan bukan karena pendidikan tetapi karena nilai-nilai ekonomi 

dan sosial di masyarakat. Fenomena orang tua yang berlomba-lomba menyekolahkan 

anaknya untuk meraih gelar akademik setinggi-tingginya bukan karena kepentingan 

pendidikan itu sendiri, melainkan untuk mendapat posisi penting dalam negara. Hal 

ini juga berimbas pada peserta didik yang berusaha untuk mendapat nilai terbaik, 

walau proses yang ditempuh dengan jalan berbuat curang.  

Demikian pula lembaga pendidikan yang tidak lagi memperhatikan kualitas 

mutu pendidikannya, lebih mengedepankan hasil dari proses pendidikan, yang 

terpenting adalah bagaimana peserta didiknya dapat lulus pada satuan pendidikan. 

Sehingga guru lebih banyak didorong mengerjakan aspek formalitas gelar dan aspek-

aspek administrasi, ketimbang kualitas keilmuan. Implikasi dari diploma disease 

inilah yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, dimana sogok menyogok, 

nepotisme, bahkan korupsi akan terus berlangsung, karena untuk mendapatkan 

pekerjaan, posisi atau jabatan tertentu harus dengan jalan berbuat curang, dan 

akhirnya saat menduduki jabatan tersebut berpotensi untuk melakukan 

penyelewengan. Penempatan posisi atau jabatan tidak lagi mempertimbangkan aspek 

keilmuan, kompetensi, dan integritas, namun yang menjadi bahan pertimbangan 

justru tingkat kedekatan dan kemampuan finansial untuk meraih posisi tersebut. 

Disinilah pokok pangkal penyebab menjamurnya institusi pendidikan abal-abal yang 

menjual gelar dan ijazah, dengan memanfaatkan orang-orang yang hanya mau 
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mendapat  ijazah dan gelar-gelar akademik dengan jalan instan tanpa melalui proses 

yang panjang, untuk keuntungan jabatan atau berburu gelar untuk kebanggaan semu. 

Hal inilah yang ditentang oleh Naquib al-Attas, dimana penekanan terhadap 

kualitas manusia merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam pendidikan, karena 

manusia yang baik sudah pasti akan menjadi pekerja dan warga negara yang baik bagi 

pemerintah. Bagi Naquib al-Attas, fungsi pendidikan bukan hanya sebagai sarana 

pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi, tetapi lebih khusus juga berperan mencapai 

tujuan-tujuan spiritual. Hal ini bukan berarti bahwa aspek sosial, ekonomi, dan politik 

dalam suatu negara tidak penting, namun mendidik manusia untuk menjadi manusia 

yang baik jauh lebih penting, sebab mereka inilah yang nanti akan menjadi pelaku 

utama dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.  

Aspek spiritual dalam bentuk pendidikan moral sepatutnya mendapat porsi 

yang lebih, bahkan seluruh komponen yang masuk dalam lingkup pendidikan dari 

suatu negara harusnya diarahkan untuk membentuk manusia yang baik dan beradab. 

Dalam perspektif Islam, Naquib al-Attas mengemukakan bahwa tujuan tertinggi dan 

perhentian terakhir etika adalah individu itu sendiri. Karena tujuan pendidikan 

bukanlah membina dan mengembangkan warga negara yang sempurna sebagaimana 

yang ditekankan oleh pemikir-pemikir Barat, melainkan lebih penting dari itu adalah 

membina manusia yang sempurna (insan kamil). Manusia inilah yang akan menjadi 

agen moral dan kelak akan diberi pahala atau azab pada hari perhitungan, dan pada 

tujuan inilah pendidikan itu seharusnya diarahkan. 
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Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan nasional 

secara konsep telah menaruh perhatian pada pengembangan manusia, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik yang mencakup aspek afektif (spiritual) seperti 

beriman, bertakwa, berakhlak mulia, aspek kognitif (intelektual) seperti berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan aspek psikomotorik (sosial) seperti menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Arah dari pendidikan tersebut adalah 

menjadi warga negara yang baik, yaitu mampu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam prakteknya, sistem pendidikan di 

Indonesia masih belum mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 

dikonsepkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketegasan dan prioritas dalam 

menentukan orientasi pendidikan, apakah manusia seutuhnya atau warga negara yang 

baik.  

Implikasi dari ketidak tegasan prioritas tersebut telah mengarahkan 

pendidikan di Indonesia kearah paradigma  sekuler, yang lebih mengedepankan aspek 

fisik dan mengenyampingkan aspek moral-spiritual. Buktinya, walaupun Indonesia 

telah merdeka lebih dari 76 tahun, namun dunia pendidikan masih belum mampu 

menjawab dekadensi moral di masyarakat, seperti maraknya korupsi, kolusi, 

nepotisme, kekerasan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan pergaulan 

bebas. Padahal aspek moral telah mendapatkan perhatian khsusus dalam tujuan 

pendidikan nasional, namun belum mampu memberikan solusi atas berbagai macam 
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problem yang terjadi. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi dan koreksi 

menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia, agar kembali kepada 

tujuan pendidikan yang telah dicanangkan, bukan hanya pada tataran konsep, tetapi 

juga pada aplikasi pada seluruh jenjang pendidikan. 

Tawaran pemikiran konsep tujuan pendidikan Naquib al-Attas layak dijadikan 

bahan pertimbangan, sebab selain memiliki relevansi dan signifikansi dengan tujuan 

pendidikan nasional, juga dapat menjadi solusi alternatif atas berbagai macam 

persoalan pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan Naquib al-Attas yang bertjuan 

untuk melahirkan manusia yang baik, harusnya menjadi prioritas utama dalam 

pendidikan nasional. Demikian pula tujuan pendidikan yang terkandung dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mestinya menjadi tolok ukur dalam 

mengembangkan pendidikan di Indonesia, bukan hanya sebatas undang-undang 

sebagai landasan kebijakan pendidikan, tetapi juga diimplementasikan secara tepat 

dan benar dalam kurikulum pendidikan sampai dengan evaluasi pendidikan. 

Selanjutnya, konsep tujuan pendidikan Naquib al-Attas bahwa tujuan 

pendidikan adalah melahirkan manusia yang baik yaitu manusia yang beradab, bukan 

saja memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan nasional, tetapi juga secara eksplisit 

telah disebutkan dalam Pancasila yaitu sila ke 2 “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab” yang merupakan dasar utama dari pendidikan nasional. Manusia yang adil 

dan beradab adalah merupakan dua kata kunci utama untuk mencetak manusia yang 

baik dan seutuhnya. Kedua kata kunci inilah yang harusnya menjadi tolok ukur dan 

indikator utama keberhasilan pendidikan. 
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Kata adil dan beradab
10

 yang terdapat dalam Pancasila Sila kedua bukanlah 

kata yang asing dan baru bagi bangsa Indonesia. Kedua kata ini telah sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk menemukan penjelasan secara 

khusus dan konprehensif tentang kedua kata tersebut dalam lembar negara bukanlah 

hal yang mudah ditemukan.
11

 Padahal pengertian dan penjelasan mengenai kata adil 

                                                           
10

 Yudi Latif  memberikan penjelasan tentang sila ke 2 Pancasila tersebut secara filosofis 

dengan mengutip pandangan Soekarno yang mengandung prinsip nasionalisme dan internasionalisme. 

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung prinsip internasionalisme, bahwa tanah air 

Indonesia hanya bagian kecil saja dari dunia. Internasionalisme bukanlah kosmopolitanisme yang tidak 

mau adanya kebangsaan. Dalam pandangan Soekarno, “nasionalisme dan internasionalisme” saling 

menyempurnakan: Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya 

nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya 

Internasionalisme. Lihat lebih lanjut, Yudi Latif, Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan, 

(Cet.3; Jakarta Selatan: Mizan, 2016), h. 130-131. Sedangkan pandangan Muhammad Hatta tentang 

sila kedua memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar, ke dalam menjadi pedoman bagi negara untuk 

memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia dengan menjalankan fungsi 

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone sia, memajukan 

kesejahkeraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan keluar menjadi pedoman politik luar 

negeri bebas aktif. Lihat lebih lanjut, Yudi Latif, Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan, 

(Cet.3; Jakarta Selatan: Mizan, 2016), h. 131. Kaelan dalam bukunya Negara Kebangsaan Pancasila 

Kultural, Historis, Filosofis, dan Aktualisasinya,  setelah mengkaji secara mendalam hakikat kata “adil 

dan beradab” merumuskan pengertian adil dan beradab. Adil: dalam kaitannya dengan kemanusiaan 

yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya. Atas dasar 

pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut maka dalam praktek hubungan dengan sesama 

bangsa dan negara di dunia, sehingga dalam kaitannya dengan sila ketiga yaitu „persatuan Indonesia‟ 

atau prinsip kebangsaan Indonesia tidak bersifat chauvinitis. Beradab : yaitu terlaksananya semua 

unsur-unsur hakikat manusia yaitu jiwa: akal, raga, makhluk individu, makhluk sosial, makhluk 

pribadi diri sendiri, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua dalam bentuk pelaksanaan hidup yang 

bermartabat setinggi-tingginya. Maka manusia yang beradab yaitu manuia yang melaksanakan 

kemanusiaannya yang melaksanakan hakikatnya sebagai manusia (monopluralis) secara optimal. Maka 

dalam relasi tujuan pembangunan Indonesia yaitu relasi „manusia selengkapnya‟. 

11
 Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang berisi 

tentang  36 butir pengamalan, sebagai pedoman praktis bagi Pelaksanaan Butir-Butir Pancasila, 

menyebutkan bahwa Sila Kedua Pancasila : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berisi 8 butir 

pengamalan, yaitu: 1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara 

sesama manusia; 2) saling mencintai sesama manusia; 3) mengembangkan sikap tenggang rasa; 4) 

tidak semena-mena terhadap orang lain; 5) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; 6) gemar 

melakukan kegiatan kemanusiaan; 7) berani membela kebenaran dan keadilan; dan 8) bangsa 

Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu kembangkan sikap 

hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Namun ketetapan MPR RI tersebut telah di 

cabut dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketentapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
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dan adab
12

 tersebut sangat penting, sebab sila kedua inilah yang dijadikan landasan 

untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu manusia yang adil dan 

beradab, bukan manusia yang dzalim dan biadab. Adian Husaini mengungkapkan 

bahwa masuknya kata “adil” dan “adab” dalam rumusan Pancasila menyiratkan 

dengan jelas akan kuatnya pengaruh pandangan alam Islam (Islamic Worldview) 

pada rumusan Pancasila. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa istilah kunci 

yang maknanya sangat khas dengan Islam, seperti kata hikmah, musyawarah, daulat, 

selain kata adil dan adab.
13

 Sehingga mengambil penjelasan makna adil dan adab 

dalam konsep Islam adalah hal yang wajar, minimal tidak salah jika seorang muslim 

menafsirkan kedua istilah tersebut secara Islami. 

Naquib al-Attas sebagai pemikir kontemporer Muslim memberikan pengertian 

kata adil („adl) atau keadilan adalah suatu kondisi harmonis dari benda-benda karena 

berada ditempat-tempat yang tepat atau benar. Lawan katanya adalah zalim (zhulum) 

yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang wajar. Keadilan itu sendiri 

adalah merupakan cerminan kearifan (hikmah) yaitu ilmu pemberian Tuhan yang 

memungkinkan penerima menemukan atau menghasilkan tempat yang tepat dan 

                                                                                                                                                                      
Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(Ekaprasetya Pancakarsa).   

12
 Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata adil dengan 1. Tidak berat 

sebelah; tidak memihak; 2. Berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; 3. Sepatutnya; 

tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata adab  diartikan sebagai sopan santun, baik budi bahasa, dan 

telah maju tingkat kehidupan. 

13
 Adian Husaini, Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab, (Cet.I; 

Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), h. x-xi 
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layak bagi sesuatu. Kondisi berada pada tempat yang tepat itulah yang disebut dengan 

keadilan. 

Sedangkan adab menurut Naquib al-Attas sebagaimana telah diuraikan pada 

bab sebelumnya,  diartikan sebagai pengenlan dan pengakuan terhadap realitas 

bahwasanya ilmu dan segala sesatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan 

kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki 

tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, 

intelektual,  dan spiritual. Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh, disiplin yang 

menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya 

dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah, pengenalan dan 

pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara  hirarkis sesuai 

dengan berbagai tingkat (maratib) dan derajatnya (darajat). Adab inilah yang menjadi 

konsep pendidikan utama Naquib al-Attas. Oleh karena itu, adab mensyaratkan ilmu 

pengetahuan dan metode mengetahui yang benar agar mampu menjaga manusia dari 

kesalahan penilaian dan perbuatan sehingga manusia dapat memosisikan dirinya pada 

tempat yang benat dan sesuai. Ilmu pengetahuan yang isa mendorong lahirnya 

perilaku mulia berupa kebijaksanaan (hikmah) yang menghasilkan keadilan („adl) 

pada diri individu, masrakat, negara, dan alam sekitarnya.  

Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa masalah terbesar yang 

melanda manusia hari ini adalah hilangnya adab “loss of adab”. Hilangnya adab yang 

dimaksud adalah hilangnya disiplin disiplin raga, disiplin pikiran, disiplin jiwa, 

dimana disiplin menuntut pengenalan dan pengakuan atas tempat seseorang yang 
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semestinya dalam hubungannya dengan diri, masyarakat, dan ummat. Dampak dari 

hilangnya adab atau ketidak tahuan tentang adab akan berakibat pada kesalahan 

dalam memahami ilmu dan aplikasinya, kezaliman, kebodohan, bahkan kegilaan 

secara alami.
14

 Selain itu, akibat kehilangan adab akan berakibat pada rusaknya ilmu 

(corruption of knowledge) yang menghasilkan ketidak mampuan mengakui pemimpin 

yang benar dalam segala bidang, bahkan memberi jalan dan mendukung munculnya 

pemimpin gadungan dengan dalih demokrasi, yang pada akhirnya akan mengeluarkan 

peraturan dan kebijakan yang menguntungkan pribadi dan golongannya tetapi 

merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, pendidikan menurut konsep Naquib al-Attas merupakan 

penyemaian dan penanaman adab dalam diri manusia yaitu proses ta‟dib yang 

berupaya menghasilkan manusia yang terdidik secara benar, jujur, moderat, berani, 

dan adil dalam menjalankan keajibannya dalam berbagai realitas dan masalah 

kehidupan. Manusia yang terdidik atau manusia yang beradab yang dimaksud adalah 

manusia universal yang memahami dan mengamalkan adab dalam diri, keluarga, 

lingkungan, dan masyarakat dunia. Proses ta‟dib melalui pendidikan secara intrinsik 

akan membentuk laki-laki dan perempuan yang baik, yaitu laki-laki dan perempuan 

                                                           
14

 Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kebodohan adalah melakukan 

cara yang salah untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan kegilaan adalah perjuanagan berdasarkan 

tujuan dan maksud yang salah. Kegilaan yang lebih fatal lagi adalah jika tujuan utama mencari ilmu 

bukan untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya atau kecintaan kepada Tuhan, yaitu untuk dapat 

melihat Allah pada hari kemudian. Demikian pula adalah suatu kebodohan jika berupaya mencari 

kebahagiaan dunia dan diakhirat nanti tanpa ilmu dan amal yang benar.  
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beradab, yang secara definitif pasti lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan yang 

hanya untuk menciptakan warga negara yang terlatih.  

Pentingnya adab dan keterkaitannya dengan pendidikan manusia yang baik 

akan semakin terasa ketika disadari bahwa pengenalan meliputi ilmu, dan pengakuan 

yang diwujudkan dengan tindakan, akan melahirkan kebijaksanaan, keadilan, dan 

realitas kebenaran. Hal inilah yang akan melahirkan norma etika dalam bentuk tata 

krama terhadap sesama manusia. Dalam konteks ilmu, adab akan mendisiplinkan 

inteletual yang mengenal dan mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan kriteria 

tingkatan-tingkatan keluhuran dan kemulyaan. Adab juga akan mendisiplinkan akal 

praktis dalam hubungannya dengan alam, dengan pengenalan dan pengakuan 

terhadap alam maka akan menempatkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan habitatnya 

pada tempat-tempat yang semestinya. Adab dalam hal bahasa, akan mendisiplinkan 

setiap kata atau bahasa yang digunakan, dengan pengenalan dan pengakuan adanya 

tempat-tempat yang benar dan tepat untuk setiap kata, baik dalam tulisan maupun 

percakapan sehingga tidak menimbulkan kerancuan makna, bunyi, dan konsep.  

Berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari penanaman adab atau 

proses ta‟dib tersebut, maka sangat mudah untuk dipahami mengapa Naquib al-Attas 

menjadikan adab sebagai tujuan utama pendidikan. Karena rupanya tujuan mencari 

ilmu melalui pendidikan menurut Naquib al-Attas bukan hanya untuk mendapatkan 

ilmu, namun lebih dari pada itu, adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun 

keadilan dalam diri manusia dan individu, bukan hanya sebagai warga negara ataupun 

anggota masyarakat. Hal yang perlu untuk ditekankan dalam penanaman adab adalah 
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nilai manusia sebagai manusia sejati, sehingga yang ditekankan bukan hanya nilai 

manusia sebagai entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis, tetapi juga entitas 

yang bersifat spiritual, sehingga manusia yang baik dapat dihasilkan lewat ta‟dib 

yang nantinya akan memiliki nilai guna pada dirinya, masyarakat, negara, dan dunia. 

Konsep ta‟dib yang merupakan proses penanaman adab
15

 dalam pendidikan 

yang digagas Naquib al-Attas, dimana target yang ingin dicapai dalam ta‟dib adalah 

pembentukan manusia sejati, sebagai warga negara yang baik. Pada dasranya konsep 

ta‟dib Naquib al-Attas relevan dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menghasilkan 

manusia ideal tersebut tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Sementara adab yang 

merupakan unsur utama konsep pendidikan Naquib al-Attas adalah kunci untuk 

memahami suatu ilmu. Sebab ilmu tidak akan dapat dipahami dan dikuasai oleh 

peserta didik jika tidak memiliki adab, oleh karena itu dalam pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dengan adab.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika nilai-nilai yang 

terkandung dalam adab sebagai konsep pendidikan yang ideal diterapkan dalam 

                                                           
15

 Wan Mohd Nor Wan Daud dalam bukunya Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. 

Naquib Al-Attas memberikan kesimpulan atas pengertian adab Naquib al-Attas, sebagai berikut: 1. 

Suatu tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran; 2. Pencarian kualitas dan sifat-sifat jiwa dan 

pikiran yang baik; 3. Perilaku yang benar dan sesuai yang berlawnan dengan perilaku salah dan buruk; 

4. Ilmu yang didapat menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam mengambil keputusan dan sesuau 

yang tidak terpuji; 5. Pengenalan dan pengakuan kedudukan (sesuatu) secara benar dan tepat; 6. 

Sebuah metode mengetahui yang mengaktualisasikan kedudukan sesuatu secara benar dan tepat; dan 7. 

Realisasi keadilan sebagaimana direfleksikan oleh hikmah. Lihat lebih jauh, 
15

 Wan Mohd Nor Wan, 

Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 181-182. 
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pendidikan nasional maka tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk 

manusia indonesia seutuhnya yaitu manusia yang cerdas dan manusia yang beradab 

dapat terwujud. Jika nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan melalui proses ta‟dib, seperti 

nilai kebijaksanaan, nilai hikmah, nilai keadilan, dan nilai keadaban diterapkan secara 

konprehensif dalam pendidikan di Indonesia, maka manusia yang adil dan beradab 

sebagaimana yang tertera dalam sila kedua Pancasila akan mencapai tujuannya. 

Dengan memahami kata adil dan beradab sebagaimana yang telah dijelaskan Naquib 

al-Attas, maka kedua kata tersebut akan semakin bermakna dan menjadi landasan 

yang sangat kuat dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Jika keadilan 

sebagaimana yang dimaksud Naquib al-Attas diterapkan dalam pendidikan secara 

khusus, maka tidak akan terjadi ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. 

Ketimpangan dalam bentuk pendistribusian keadilan yang tidak tepat sasaran tidak 

akan terjadi, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak bagi seluruh rakyak Indonesia akan terwujud. Secara umum, 

dengan memahami makna keadilan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia bukan lagi menjadi slogan, akan tetapi akan menjadi kenyataan. 

Nilai-nilai kebijaksanaan, nilai hikmah, nilai keadilan, dan nilai keadaban 

harusnya menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pendidikan nasional di 

Indonesia. Tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 yaitu berkembangnya potensi peserta didik  agar menjadi manusia yang 

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

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, 
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kesemuanya itu hanya dapat terwujud jika dijalankan secara konsekuen. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, konsep pendidikan berbasis adab yang di kemukakan 

Naquib al-Attas dapat membantu merealisasikan tujuan pendidikan yang sangat baik 

itu. Sehingga tujuan pendidikan nasional bukan hanya sebatas konsep yang tertera 

dilembar negara, namun dapat diwujudkan dalm bentuk implementasi yang tepat. 

B. Relevansi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Kurikulum Pendidikan Nasional 

Kurikulum merupakan komponen penting dan utama yang merupakan 

penentu dalam suatu sistem pendidikan. Melalui kurikulum, seluruh aktivitas 

pendidikan yang dimulai dari perencanaan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan terdapat dalam kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan 

merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua tingkat pendidikan. 

Sistem kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling mendukung 

dan terkait yang membentuk  suatu sistem kesatuan yang tak terpisahkan satu sama 

lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ahmad Syarif dalam Yunus Shamad 

menyebutkan bahwa minimal ada tiga persoalan minimal yang harus ada dalam 

kurikulum, yaitu persoalan rencana atau program pendidikan dan pengajaran, 

persoalan pengaturan isi dan bahan ajar pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 
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dan persoalan metode atau strategi dalam kegiatan belajar mengajar.
16

  Tyler dalam 

Oemar Hamalik lebih mempertegas lagi komponen-komponen yang harus ada dalam 

kurikulum yaitu tujuan, isi (bahan pelajaran), proses belajar mengajar (metode), dan 

evaluasi.
17

 Jadi kurikulum bukan hanya berisi mata pelajaran, tetapi juga meliputi 

seluruh program pendidikan yang didalamnya mencakup tujuan, perencanaan, tingkat 

pengajaran, materi pelajaran pada setiap tingkat satuan pendidikan, topik-topik 

pelajaran, metode, evaluasi, serta seluruh aktivitas yang tercakup dalam setiap materi 

pelajaran. 

Sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia, secara rinci telah mengatur 

kurikulum pendidikan  untuk mecapai tujuan pendidikan nasional yang terdapat 

dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam regulasi tersebut secara jelas disebutkan bahwa kurikulum 

pendidikan di Indonesia adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18

 Hal ini 

menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia merupakan kerangka dasar 

dan struktur kurikulum pendidikan telah dirancang dengan baik oleh pemerintah 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

                                                           
16

 Muh. Yunus Shamad, “Pola Pemikiran K.H. Abd Rahman Ambo Dallel dan 

Implementasinya Tentang Manajemen Pendidikan Islam di Lingkungan Darud Da‟wah Wal-Irsyad 

(DDI)”, Disertasi (Makassar: PPs Alauddin, 2013), h. 125 

17
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 19 

18
 Republik Indonesia,  “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional”, bab I, pasal 3, ayat 19. 
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nasional. Kurikulum pendidikan merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan 

yang mencakup tujuan kurikulum, isi bahan pelajaran, proses belajara mengajar, 

sampai dengan evaluasi dari seluruh proses pendidikan tersebut. 

Komponen tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan titik sasaran yang 

hendak dicapai oleh suatu kurikulum yang merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Omar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan kurikulum disusun 

berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan kesesuaian antara tujuan kurikulum 

dengan tujuan lembaga satuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, perkembangan 

ilmu dan teknologi, dan sistem nilai dan aspirasi yang berlaku di masyarakat.
19

 Dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

penyusunan kurikulum dengan memperhatikan 1) peningkatan iman dan takwa; 2)  

peningkatan akhlak mulia; 3)  peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 

didik; 4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; 5) tuntutan pembangunan daerah 

dan nasional; 6) tuntutan dunia kerja; 7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni; 8) agama; 9) dinamika perkembangan global; dan 10) persatuan nasional 

dan nilai-nilai kebangsaan.
20

 

Komponen isi bahan kurikulum merupakan pengetahuan dan pengalaman 

belajar yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Isi 

bahan kurikulum inilah yang berisi topik-ptopik pelajaran yang dapat dikaji peserta 

                                                           
19

 Oemar Hamalik, Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum (Bandung: Mandar 

Maju, 2012), h. 72 

20
 Republik Indonesia,  “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional”, bab X, pasal 36, ayat 3. 
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didik melalui proses belajar dan pembelajaran. Materi kurikulum harus mengacu 

kepada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan serta diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang merupakan target tertinggi yang hendak 

dicapai melalui materi kurikulum. Oleh karena itu, komponen isi kurikulum harus 

dirancang dengan baik dan cermat karena merupakan bentuk abstrak dari tujuan 

pendidikan. Isi bahan kurikulum inilah yang seharusnya diberikan dan 

disosialisasikan serta ditransformasikan sehingga menjadi milik peserta didik. 

Selain komponen tujuan dan isi kurikulum, kurikulum juga memuat metode 

dalam proses belajar mengajar dan evaluasi. Metode yang dimaksud adalah cara yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sebagai upaya untuk 

tercapainya tujuan kurikulum. Seorang guru dituntut bukan hanya menguasai materi 

pelajaran yang akan diajarkannya tetapi juga harus memiliki strategi pembelajaran  

agar materi pelajaran mudah dicerna oleh peserta didik. 

Adapun komponen evaluasi kurikulum dilakukan untuk memberi petunjuk 

apakah sasaran yang ingin dituju telah tercapai atau tidak, juga evaluasi berguna 

untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dalam 

evaluasi terdapat dua hal yang menjadi sasaran utama, yaitu evaluasi hasil yang 

bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kurikulum dalam menghantarkan 

peserta didik mencapai tujuan pendidikan, dan evaluasi proses yaitu untuk menilai 

apakah proses kurikulum telah berjalan secara optimal. Tujuan akhir dari evaluasi 

kurikulum adalah untuk perbaikan terus menerus dari kurikulum yang dibuat, dan 

juga untuk peningkatan kualitas kurikulum maupun pelaksanaannya. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa kurikulum pendidikan 

nasional memiliki relevansi dengan kurikulum pendidikan yang terdapat dalam 

konsep pendidikan Naquib al-Attas. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Naquib al-

Attas menggariskan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah dalam 

rangka untuk membentuk manusia yang baik (good man) yang dilakukan melalui 

proses penanaman adab, sehingga menghasilkan manusia yang beradab. Hal ini 

berarti bahwa semua komponen kurikulum termasuk isi bahan ajar, proses belajar 

mengajar, sampai kepada evaluasi kurikulum yang ada didalamnya, semuanya 

ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Adab merupakan kunci utama dalam memahami konsep pendidikan yang di 

gagas Naquib al-Attas. Hal ini relevan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, 

sehingga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya tujuan pendidikan nasional ini tidak lepas 

dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama dan kebidayaan nasional Indonesia.  

Untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berwatak, beradab,dan 

bermartabat lewat jalur pendidikan, maka dibutuhkan kurikulum yang konprehenship 

dan memadukan secara proporsional antara pengajaran ilmu dan penanaman nilai-
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nilai kebaikan yang mencakup keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia 

sebagaimana mana tujuan utama pendidikan nasional.  

Penanaman nilai-nilai kebaikan inilah yang menurut Naquib al-Attas di sebut 

ta‟dib, yaitu proses penanaman adab dalam diri manusia melalui jalur pendidikan. 

Mengapa pendidikan?, sebab pendidikan  merupakan salah satu sarana terpenting 

dalam usaha pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai 

kemanusian yang pada gilirannya akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat 

yang beradab dan berperadaban. 

Penanaman adab ini sangat penting dalam pendidikan, sebab ilmu tidak akan 

bisa dipahami dan dikuasai oleh peserta didik jika tidak memiliki adab, sehingga 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari adab. Berkaitan antara adab dengan ilmu, 

Hamid Fahmi Zarkasy sebagaimana dikutip Albar Hasibuan menyebutkan bahwa 

adab berkaitan erat dengan ilmu, sebab ilmu tidak dapat diajarkan atau ditularkan 

kepada anak didik kecuali memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan 

dalam pelbagai bidang.
21

 Oleh karena itu adab merupakan prasyarat pada ilmu 

pengetahuan, sebab rusaknya ilmu pengetahuan dapat dilacak dari rusaknya adab. 

Rusaknya adab inilah yang akan melahirkan kerancuan dalam berfikir, korupsi ilmu 

pengetahuan, yang berimplikasi pada terhambatnya pendidikan melahirkan manusia 

indonesia yang berkualitas, yaitu manusia yang beradab. 
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 Albar Adetary Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam Tinjauan Pemikiran al-Attas dan 

Relevansinya dengan Pendidikan di Indonesia, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 93 
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Jadi untuk melahirkan manusia yang beradab, maka diperlukan kurikulum 

pendidikan yang beradab, yaitu kurukulum yang memadukan penanaman adab dan 

pengajaran ilmu pengetahuan. Muatan kurikulum seharusnya tidak menyamakan 

semua ilmu, akan tetapi berdasarkan hierarki ilmu yang benar. Muatan kurikulum 

berdasarkan  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 

yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu 

penegtahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan 

olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan untuk kurikulum 

pendidikan tinggi, wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, 

dan bahasa.
22

 Merujuk UU tersebut terlihat bahwa muatan kurikulum nasional sangat 

kental dengan nuansa ilmu pengetahuan, tidak pada penanaman adab. Walaupun pada 

setiap jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar dan menengah maupun pada 

pendidikan tinggi memuat pendidikan agama, namun pendidikan agama yang 

dimaksud sederajat dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Padahal tujuan utama 

penyelenggaraan pendidikan adalah  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

berakhlak yang mulia.  
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 Republik Indonesia,  “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional”, bab X, pasal 37, ayat 1 dan 2 
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C. Relevansi Konsep Adab Al-Attas terhadap Guru  dan Peserta Didik 

1. Guru  

Guru sebagai pendidik memiliki peran kunci dalam proses pendidikan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Guru memiliki peran kunci 

dan utama dalam pendidikan karena seluruh komponen pendidikan yang berada 

dalam sistem pendidikan seperti kurikulum, metode, sarana prasarana serta evaluasi, 

semuanya itu tidak akan berfungsi kecuali dengan kehadiran guru. Tujuan pendidikan 

pun hanya dapat dapat terwujud jika ditopang oleh guru yang handal. Demikian pula 

guru menjadi komponen penting dalam pendidikan, terutama dalam mengatasi 

berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu suatu proses 

pendidikan. 

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang demikian besar dalam pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Karena tugas yang demikian besar, guru dalam menjalankan 

tugasnya dipayungi minimal empat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-undang No. 74 Tahun 2008 

Tentang Guru, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, serta puluhan  peraturan-peraturan turunan 

dibawahnya. Dalam  Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

disebutkan secara tegas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 
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pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

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

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

bertanggung jawab.
23

 Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran sangat 

penting dalam pendidikan. Sehingga seorang guru haruslah merupakan tenaga 

profesional, karena memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. 

Tugas guru sebagai pendidik, tidak hanya terbatas pada usaha mencerdaskan 

peserta didik, tetapi juga berupaya untuk membentuk kepribadian anak, sehingga 

peserta didik dapat menjadi manusia yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan pribadi yang baik. Guru juga memiliki peran 

utama dalam proses pembelajaran, mulai dari merencanakan pembelajaran sampai 

dengan menilai hasil pembelajaran. Sebagai pendidik profesional, guru memiliki 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
24

 Karena guru menempati peran kunci 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran, maka seorang guru harus memiliki tingkat 

kemampuan profesional yang tinggi. Guru dituntut agar memiliki kompetensi yang 

                                                           
23

 Republik Indonesia,  Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen, 

Bab II, pasal  6. 

24
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen, Bab I Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 

Tentang Guru , Bab I Pasal 1 ayat 1, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1. 
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memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Guru juga dituntut 

bukan hanya menguasai dan memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan 

pendidikan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mentranfer ilmunya, serta 

mempunyai kepribadian yang baik. 

Untuk menjadi seorang guru di Indonesia bukanlah pekerjaan atau profesi 

yang mudah. Adanya pandangan dimasyarakat bahwa siapapun bisa menjadi guru, 

asalkan berpengetahuan dan punya kemauan untuk mengajar walaupun tidak 

mengerti didaktik-metodik, adalah merupakan pandangan yang keliru. Dalam 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara jelas disebutkan 

syarat untuk menjadi seorang guru, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
25

 Kualifiksi akademik yang dimaksud 

adalah kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana atau program diploma empat. Adapun kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Sedangkan sertifikat pendidik yang dimaksud adalah sertifikat pendidik yang 

diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan 

oleh pemerintah. Selain ketiga syarat tersebut, seorang guru juga harus sehat jasmani 
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 Republik Indonesia,  “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen, 
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dan rohani, dan juga memiliki kemampuan serta tekat yang kuat untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.  

Pada dasarnya guru sebagai pendidik atau tenaga profesional yang memiliki 

peran kunci dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, memiliki relevansi 

dengan konsep pendidikan adab yang digagas Naquib al-Attas. Dalam konsep 

pendidikan Naquib al-Attas juga menyebutkan posisi yang sangat penting dan 

strategis  seorang guru dalam membentuk manusia yang baik dan beradab sebagai 

tujuan dari pendidikan. Guru yang memiliki peran untuk menanamkan adab dalam 

diri para peserta didiknya dalam rangka menjadikannya sebagai manusia atau pribadi 

yang jelas identitasnya, berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. 

Sebagaimana dalam sistem pendidikan nasional yang memposisikan guru 

sebagai pelaksana sistem pendidikan nasional dan memiliki otoritas dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Naquib al-Attas juga menyebutkan bahwa 

guru juga memiliki otoritas sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik (muaddib), 

guru harus menyadari fungsinya dan mengoptimalkan perannya dalam mendidik 

murid-muridnya. Tugas guru bukan hanya sekedar mengajar atau mengalihkan ilmu 

sehingga muridnya menjadi cerdas, akan tetapi juga harus mendidik mereka agar 

menajadi manusia yang baik, yaitu manusia yang paripurna (insan kamil).  

Pendidikan dalam pandangan Naquib al-Attas harus berlandaskan sumber-

sumber yang jelas dan mapan, sebab pemahaman, penafsiran dan penjelasan  

membutuhkan ilmu pengetahuan yang otoritatif. Otoritas merupakan salah satu aspek 

penting dalam ilmu pengetahuan. Naquib al-Attas menyebutkan bahwa pencarian dan 
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pengakuan otoritas yang benar dalam setiap cabang ilmu dan pengetahuan harus 

menjadi prinsip yang diikuti dan dipraktikkan. Menyangkut tentang otoritas, Naquib 

al-Attas menyebutkan bahwa otoritas tertinggi adalah Alquran dan Nabi, yang 

diteruskan oleh para sahabat dan para ilmuwan laki-laki dan perempuan yang benar-

benar mengikuti sunnahnya, memiliki derajat pengetahuan, kebijaksanaan, dan 

pengalaman spiritual, yang selalu mempraktikkan agama pada tingkatan ihsān.
26

 Jadi 

seorang guru yang memilki otoritas dalam ilmu pengetahuan yang layak untuk 

mendidik dan diambil ilmu darinya adalah harus memiliki kompetensi berupa 

pengetahuan yang mapan dari keilmuannya, kebijaksanaan, pengamalan spiritual, dan 

memiliki keteladanan dalam taraf pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat di dalam Alquran, diantaranya yang 

menyebutkan bahwa amanah harus diberikan kepada mereka yang berhak 

menjalankan amanah tersebut
27

, artinya bahwa amanah diberikan kepada orang yang 

memiliki otoritas. Apabila ada sesuatu yang tidak diketahui atau ingin bertanya 

tentang kebenaran, maka hendaknya bertanya kepada orang yang tepat dan otoritatif 

dibidangnya (ahl al-dzikri)
28

, artinya bahwa hanya orang yang memiliki otoritas 

keilmuanlah yang berhak untuk ditanya apabila ada sesuatu yang tidak diketahui atau 

ingin dicari kebenarannya.  Demikian pula apabila ingin berkonsultasi mengenai 

suatu persoalan, maka hendaknya berkonsultasi kepada mereka yang ahli dibidangnya 
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 Wan Mohd Nor Wan, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 

260. 
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 Lihat lebih lanjut QS. Annisa/4 : 58. 

28
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dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman.
29

 Dengan demikian, otoritas merupakan 

hal yang sangat penting dalam pendidikan, dan dijadikan sebagai landasan utama 

dalam ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa untuk menjadi seorang guru 

tidaklah mudah. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, seorang guru adalah pendidik 

profesional yang harus memiliki dasar keilmuan minimal strata satu atau diploma 

empat, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, dan  

inilah yang menjadi sebab seorang guru memiliki otoritas untuk mendidik, dan hal ini 

juga secara jelas disebutkan oleh Naquib al-Attas dalam konsep pendidikannya. 

Otoritas bagi seorang pendidik sangatlah penting, sebab menurut Naquib al-Attas 

bahwa dengan otoritas yang dimiliki seorang guru, maka peserta didik ketika 

berhadapan dengan otoritas ini, harus bersikap rendah hati, hormat, ikhlas, dalam 

menerima sikap intelektual mereka dalam menafsirkan dan menjelaskan, serta 

mencurahkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Selain itu, peserta didik juga 

disarankan untuk tidak tergesa-gesa belajar kepada sembarang guru, tetapi kepada 

guru yang memang memiliki otoritas dan reputasi tinggi dalam bidang keilmuannya. 

Walaupun ada persamaan antara sistem pendidikan nasional dengan konsep 

pendidikan Naquib al-Attas menyangkut tentang otoritas guru, namun ada perbedaan 
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 Lihat lebih lanjut, QS. al-Imran/3 : 159. Wan Daud menyebutkan bahwa al-Zarnuji juga 

mengutip ayat ini dalam spirit yang sama untuk menguatkan pentingnya berkonsultasi, bukan hanya 

dalam pendidikan, melainkan juga dalam persoalam dunia, Wan Mohd Nor Wan, Filsafat dan Praktek 

Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, h. 260. 
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mendasar menyangkut tentang otoritas tersebut. Dalam sistem pendidikan nasional, 

otoritas guru dititik beratkan pada pendidikan formal serta empat kompetensi yang 

harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, pribadi, profesional, dan 

sosial. Namun Naquib al-Attas lebih mengedepankan kompetensi keilmuan dan 

akhlak mulia pada guru, dan bukan pada latar belakang pendidikan formalnya. 

Naquib al-Attas memberikan argumen bahwa dengan kompetensi keilmuan dan 

akhlak mulia yang dimiliki seorang guru, maka guru akan memadukan secara 

proporsional antara penanaman adab dengan pengajaran ilmu pengetahuan. Sehingga 

dengan kompetensi keilmuan dibidang yang diajarkannya dan kompetensi akhlak 

yang dimilikinya, seorang guru dapat menjadi teladan dalam proses pembentukan 

manusia-manusia beradab. Dan untuk menanamkan adab pada diri seorang peserta 

didik, diperlukan adanya landasan keimanan, keteladanan, pembiasaan dan 

penegakan aturan. Hal ini akan berimplikasi pada lembaga pendidikan, dimana 

lembaga pendidikan merupakan tempat untuk membentuk manusia yang sempurna, 

yang universal, integral,yaitu manusia yang berilmu pengetahuan dan beradab, dan 

bukan manusia yang parsial, yang punya ilmu namun kehilangan adab. 

Selain itu, Naquib al-Attas juga memberikan sorotan tajam menyangkut 

tentang otoritas guru yang diambil alih fungsi dan perannya oleh lembaga pendidikan. 

Pendidikan moderen, karena didominasi oleh tujuan memproduksi warga negara yang 

baik, memindahkan otoritas tersebut dari guru ke lembaga pendidikan yang berfungsi 

sebagai institusi komersial, yang akhirnya lembaga inilah yang memberikan nilai dan 

ijazah serta gelar dan bukannya guru atau dosen. Pengambil alihan otoritas inilah 



242 
 

 
 

yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam prses pendidikan, sebab guru dalam 

melaksanakan tugasnya tidak lagi berfokus pada hakikat dan tujuan pendidikan.  

Persoalan yang lebih tragis lagi menurut Naquib al-Attas adalah ketika 

seorang guru atau dosen disamakan dengan pekerja atau pegawai-pegawai yang lain. 

Sehebat apapun kemampuan dan komptensi seorang guru atau dosen, serta 

otoritasnya dalam bidang keilmuan, pada usia tertentu dipensiunkan dari institusi 

pendidikan. Sehingga sengaja atau tidak, seorang guru atau dosen serta merta akan 

kehilangan otoritasnya, kehilangan kekuasaannya atau bahkan kehilangan 

identitasnya sebagai seorang guru atau dosen. Sumber pemahaman ini sebenarnya 

diadobsi dari filsafat sekuler dengan nilai-nilai materialistiknya. Naquib al-Attas 

menjelaskan: 

Jika suatu masyarakat mendasarkan filsafat hidupnya di atas landasan-

landasan sekular dan menganut nilai-nilai materialistis, akibat yang tak dapat 

terhindarkan lagi adalah bahwa dalam masyarakat seperti itu, arti, nilai, dan 

mutu kehidupan setiap warga negara ditafsirkan dan diukur dari sudut 

kedudukannya sebagai warga negara; jabatannya, kebergunaannya, tenaga 

kerja, dan penghasilannya dalam hubungannya dengan negara. Jika pada usia 

tua semua itu lenyap, maka demikinal pula identitasnya menjadi hilang, karen 

ia dibentuk oleh peranan sekular yang dijalankannya.
30

 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa Naquib al-Attas menginginkan agar otoritas 

dan peranan guru dalam pendidikan harus tetap terjaga, dimana pemerintah sebagai 
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 Syed Muhammad Naquib al-attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur:ISTAC, 2003), h. 
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penyelenggara pendidikan dapat membebaskan pendidikan dan lembaga pendidikan 

dari monopoli dan kontrol negara demi kepentingan bisnis. Konsep yang di gagas 

oleh Naquib al-Attas ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan 

kepercayaan yang tinggi kepada guru atau dosen yang kredibilitasnya diakui untuk 

mengembangkan proses pendidikan, dan menjamin individu untuk dapat 

mempertahankan otoritas, identitas, dan kebahagiannya. 

Kedudukan guru sebagai pendidik tidak dapat dilepaskan dari guru sebagai 

pribadi. Kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi perannya sebagai seorang 

pendidik yang profesional. Dalam sistem pendidikan nasional, salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi 

kepribadian yang dimaksud adalah mencakup beriman dan bertakwa, berakhlak 

mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, 

spotrif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengembangkan diri 

secara mandiri dan berkelanjutan.
31

 Hal ini sangat relevan dengan konsep pendidikan 

Naquib al-Attas, dimana seorang guru dalam menanamkan adab kepada peserta 

didiknya, terlebih dahulu mengamalkan adab dalam dirinya yaitu mendisiplinkan 

pikiran dan jiwa disamping aspek spiritual.  

Pentingnya adab sebagai bahagian dari kepribadian guru sangat ditekankan 

Naquib al-Attas, sebab dalam membangun karakter dan paradigma berfikir peserta 
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didik, baik dan buruk, terdidik atau kurang ajar, beradab atau biadab, sangat 

tergantung dengan cara guru memberikan pendidikan kepada peserta didiknya. 

Seorang guru dalam mendidik dan membimbing peserta didik, tidak hanya dengan 

materi ilmu yang disampaikan atau dengan metode penyampaian yang digunakan, 

akan tetapi dengan seluruh kepribadiannya. Mendidik bukan hanya terjadi secara 

formal didalam kelas, tetapi juga secara informal diluar keluas, sehingga nilai-nilai 

kebaikan bukan hanya diajarkan tetapi juga ditularkan lewat kepribadian guru. 

Konsep pendidikan berbasis adab inilah yang berimplikasi kepada kepribadian 

seorang guru yang mengharuskan guru memiliki adab dan kepribadian yang baik, 

sehingga mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Sebab adab tidak 

hanya sebatas aspek kognitif atau pengajaran saja atau melatih fikiran, tetapi juga 

melatih keseluruhan potensi jiwa dan kepribadian  peserta didik sebagai manusia, 

agar menjadi manusia yang baik atau beradab. 

Oleh karena itu seorang guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus 

mencerminkan kepribadian yang luhur dalam setiap sendi kehidupannya, sebab 

dengan kepribadian yang baik tersebut, akan dijadikan panutan dan contoh oleh 

peserta didiknya. Peserta didik akan menghormati guru serta berperilaku yang baik 

dihadapan guru, sebab guru selain memiliki otoritas keilmuan secara akademik, juga 

mampu memberikan contoh moral secara konsisten. Hal inilah yang menyebabkan 

tujuan pendidikan untuk melahirkan peserta didik menjadi manusia yang baik dalam 

makna yang komprehensif, sehingga melahirkan individu yang berguna dan 
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bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat bangsa dan 

negara. 

Walaupun kompetensi kepribadian yang wajib dimiliki bagi seorang guru 

dalam sistem pendidikan nasional memiliki relevansi dengan konsep adab Naquib al-

Attas, namun ada perbedaan mendasar yang membedakan secara tegas diantara kedua 

konsep tersebut, yaitu keikhlasan. Menyangkut tentang keikhlasan dalam pendidikan, 

Naquib al-Attas memberikan nasehat bukan hanya kepada guru akan tetapi juga 

kepada peserta didik untuk senantiasa menumbuhkan sifat keikhlasan niat dalam 

belajar dan mengajar. Seorang guru yang memiliki sifat keikhlasan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik akan rela berkorban dan bekerja 

keras untuk memberikan yang terbaik dalam membantu peserta didiknya mencapai 

kesuksesan. Guru yang ikhlas, akan berusaha memperbaiki materi  yang terdapat 

dalam kurikulum, merancang dan mengaplikasikan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan peserta didik, serta menyesuaikan kurikulum dan metode tersebut dengan 

potensi peserta didik.  

Sementara itu, peserta didik juga harus memiliki sifat ikhlas dalam mengikuti 

pembelajaran dengan mengembangkan adab yang sempurna dalam ilmu pengetahuan, 

karena menurut Naquib al-Attas bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat diajarkan 

kepada siapapun tanpa adab. Seorang peserta didik dan guru harus datang dengan 

kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, dengan niat untuk memahami pelajaran 

dengan baik, menginternalisasikan adab dalam dirinya serta mengaplikasin dan 

menerapkannya dalam kehidupan seharai-hari. Naquib al-Attas meyebutkan: 
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Ilmu pengethuan harus dikuasai dengan pendekatan yang berlandaskan sikap 

ikhlas, hormat, dan sederhana terhadapnya. Pengetahuan tidak dapat dikuasai 

dengan tergesa-gesa seakan-akan pengetahuan adalah sesuatu yang terbuka 

bagi siapa saja untuk menguasainya tanpa terlebih dahulu menilik pada arah 

dan tujuan, kemampuan, dan persiapan.
32

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran guru dalam 

pendidikan demikian penting. Baik sistem pendidikan nasional maupun konsep 

pendidikan Naquib al-Attas memiliki relevansi yang sama bahwa guru memiliki 

otoritas dalam pendidikan, sehingga selain memiliki ilmu pengetahuan juga harus 

memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Masukan yang 

diberikan Naquib al-Attas bahwa seorang guru dalam upaya mewujudkan peserta 

didiknya menjadi manusia yang baik dan beradab, maka terlebih dahulu harus 

menjadi contoh teladan atas adab tersebut, perlu untuk diperhatikan bagi setiap guru. 

Guru yang memiliki kualitas keilmuan, akhlak yang baik, integritas yang tinggi, 

ikhlas, memikliki semangat yang kuat dalam menjalankan aktivitasnya, akan 

menghantarkan peserta didiknya menjadi manusia yang baik, yaitu berilmu, beradab, 

dan berintegritas. 

Dengan demikian, konsep adab yang ditawarkan Naquib al-Attas dapat 

memberikan masukan terhadap tugas guru sebagai pendidik profesional dalam sistem 

pendidikan di Indonesia. Dalam proses penanaman adab, peran guru demikian 

penting, karena adab memerlukan guru-guru yang baik bahkan guru yang hebat, yang 

melaksanakan tugasnya karena cinta dan keikhlasan. Peran guru dalam menanamkan 
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adab, terlebih dahulu menanamkan landasan keimanan, kemudian memberikan 

keteladanan, serta melakukan pembiasaan/pembudayaan, dan juga senantiasa 

mendoakan peserta didiknya menjadi manusia yang baik.  Melalui bimbingan guru 

yang mempunyai otoritas, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang agar 

menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, 

sebagaimana fungsi dan tujuan pendidikan yang diamantkan dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peserta Didik 

Salah satu komponen utama dan terpenting dalam pendidikan yang tanpanya 

proses pendidikan tidak akan terlaksana adalah peserta didik. Peserta didik 

merupakan salah satu input yang menentukan keberhasilan proses pendidikan.
33

   

Peserta didik dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
34

 Pengertian tersebut menitik beratkan pada 

kata mengembangkan potensi diri, yang berarti bahwa melalui proses pendidikan 

diharapkan dapat mengoptimalkan potensi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa 

peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas 
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dan unik dimana potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan dan diaktualisasikan 

melalui proses pendidikan sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang 

optimal. Peserta didik juga merupakan individu yang sedang mengalami proses 

perkembangan dan perubahan sehingga membutuhkan bimbingan dan arahan melalui 

proses pendidikan yang konsisten dan berkesinambungan.  

Dalam pendidikan, peserta didik adalaha salah satu komponen utama dan 

memiliki posisi sentral dan tumpuan semua proses transformasi dalam proses belajar 

mengajar.  Samsul Nizar menyebutkan bahwa peserta didik merupakan makhluk 

Allah yang memiliki fitrah jasmani yang belum mencapai taraf kematangan baik 

bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya, serta rohaniah 

yaitu memiliki bakat, kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu 

dikembangkan.
35

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peserta 

didik  dalam proses pendidikan tidak hanya dipandang sebagai objek atau tujuan dan 

sasaran dari sebuah sistem pendidikan tetapi juga sebagai subjek pendidikan atau 

individu yang perlu mendapatkan pengakuan dari lingkuan sesuai dengan keberadaan 

individu itu sendiri.
36

 Sebagai objek dan subjek pendidikan, peserta didik 

memerlukan bimbingan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

dimana potensi tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa 

bimbingan pendidik. 
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Sebagai objek pendidikan, peserta didik dipandang sebagai individu yang 

mengalami fase perkembangan ysng tentunya membutuhkan bantuan, bimbingan, dan 

arahan untuk mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik sebagai objek 

pendidikan juga dipandang sebagai indivdu yang memiliki tujuan dan cita-cita yang 

ingin dicapai secara optimal, sehingga dalam proses belajar mengajar peserta didik 

harus dijadikan sebagai pusat perhatian. Prayitno menyebutkan bahwa dalam 

kegiatanh pendidikan, pendidik harus memperlakukan pseserta didik sebagai manusia 

yang berderajat tinggi sehingga pelayanan unggul perlu dilakukan untuk semua 

peserta didik.
37

 Peserta didik adalah manusia biasa yang dalam proses 

pembelajarannya mengalami perubahan untuk menjadikan dirinya menjadi individu 

yang memiliki kemampuan dan kepribadian, oleh karena itu bantuan guru, orang tua, 

dan masyarakat sangat menentukan untuk merealisasikan hal tersebut.  

Sebagai subjek pendidikan, peserta didik memiliki potensi dan kemampuan 

tertentu yang perlu untuk terus dikembangkan kearah yang optimal. Oleha karena itu 

melalui proses belajar mengajar, peserta didik sebagai subjek belajar berupaya secara 

aktif mengembangkan potensinya dengan  bantuan pendidik. Ramayulis menyebutkan 

bahwa dalam proses belajar mengajar, seharusnya tercipta suasana belajar mengajar 

yang menghantarkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan menjalankan aturan, bekerjasama dengan teman, guru, konselor, 
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administrator, sehingga kemampuan dan potensinya dapat dikembangkan.
38

 Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagai individu yang merupakan objek sekaligus subjek 

pendidikan, peserta didik sangat memerlukan pendidikan dalam rangka 

pengembangan kemampuan dan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang 

dimilikinya sehingga menjadi individu yang baik yang merupakan bahagian dari 

anggota masyarakat. 

Usaha untuk menjadikan peserta didik menjadi individu yang baik melalui 

pendidikan adalah merupakan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Manusia 

seutuhnya yang dimaksud adalah manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki 

akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan 

mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Sementara 

itu fungsi pendidikan nasional adalah untuk melahirkan peserta didik agar dapat 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat.  

Peserta didik dalam konsep pendidikan Naquib al-Attas memiliki relevansi 

yang sangat kuat dengan tujuan pendidikan nasional yang merumuskan kualitas 

manusia indonesia yang harus dikembangkan setiap satuan pendidikan. Naquib al-

Attas secara tegas menyebutkan bahwa tujuan akhir pendidikan mulai dari tingkat 
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paling rendah hingga tingkat  tertinggi adalah untuk menciptakan manusia yang baik. 

Baik yang dimaksud adalah manusia paripurna yang meliputi kehidupan spiritual dan 

material, dan komprehensif meliputi akal, nilai, dan jiwa yang berusaha menanamkan 

kualitas kebaikan yang diterimanya. Manusia baik yang dimaksud adalah manusia 

adab, yaitu manusia yang memiliki disiplin tubuh, jiwa dan ruh, serta memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah. Secara 

khusus Naquib al-Attas mendefenisikan manusia baik  adalah orang yang menyadari 

sepenuhnya janggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang Hak; yang memahami dan 

menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya; 

yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan 

sebagai manusia yang beradab.
39

 

Hal ini pulalah yang menjadi fungsi dan tujuan dari penyelenggaraan 

pendidikan nasional di Indonesia, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Selain memiliki 

kualitas diri yang terus dikembangkan, melalui penyelenggraan pendidikan 

diharapkan peserta didik juga memiliki tanggung jawab pada masyarakat bangsa dan 

negara dengan menjadi warga negara yang baik.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peserta didik yang 

diinginkan melalui pendidikan yang dikemukakan Naquib al-Attas yaitu menciptakan 
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manusia atau individu yang baik (good man). Hal ini pada dasarnya sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik sehingga 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, 

peserta didik yang diharapkan adalah peserta didik yang tidak hanya dididik 

intelektualitasnya, tetapi juga berkembangnya aspek spiritualnya dan juga fisik serta 

nilai-nilai tanggung jawab atas proses pendidikan yang telah diikuti.  

Peserta didik dalam proses pendidikannya menurut Naquib al-Attas harus 

memiliki dan mengamalkan adab terlebih dahulu, sebab pengetahuan tidak bisa 

diajarkan kepada siapapun tanpa adab.
40

 Hal ini tentunya memiliki relevansi dengan 

pendidikan nasional, dimana peserta didik selain memiliki hak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak, juga memiliki kewajiban. Dalam Undang-Undang RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai 

yang dianutnya, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minta, dan 

kemampuannya, juga peserta didik berkewajiban untuk menjaga norma-norma 

pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
41

 

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan peserta didik dalam usaha mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran harus menjaga norma-norma pendidikan 

dalam bentuk adab. 
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Lebih lanjut Naquib al-Attas menyebutkab bahwa ada beberapa prinsip-

prinsip utama yang harus dimiliki seorang peserta didik. Peserta didik sebelum 

memulai aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu peserta didik memiliki persiapan 

spiritual yaitu memiliki niat yang disadari, serta sifat keikhlasan, kejujuran, dan 

kesabaran.
42

 Prinsip ini menurut Naquib al-Attas harus dimiliki peserta didik sejak 

dini dan harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas 

iman dan takwanya semakin kuat dan kukuh, disamping amal perbuatannya yang 

lurus dan ikhlas. Disamping itu peserta didik harus mendisiplinkan pikiran dan jiwa 

secara konsisten, dengan cara menghormati dan percaya kepada guru, sabar dengan 

kekurangan guru dan menempatkannya dalam perspektif yang wajar. Demikian pula 

seorang peserta didik menguasai teori sebaik pengasaannya dalam praktik, serta tidak 

tergesa-gesa untuk menyalurkan ilmunya sebelum menyelesaikan masa belajarnya di 

bawah pengajar khusus. Selain itu, hal yang terpenting yang harus dimiliki peserta 

didik adalah secara konsisten mengetahui hal-hal yang paling penting dan 

mengaplikasikannya secara tepat dalam kehidupan pribadi dan sosial.
43

 

Beberap prinsip-prinsip utama yang harus dimiliki peserta didik dalam proses 

pembelajarannya menurut Naquib al-Attas, memiliki relevansi dengan pendidikan 

nasional yaitu pendidikan karakter. Dalam buku panduan pendidikan karakter, 

Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan ada lima nilai karakter yang 
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dikembangkan dalam pendidikan karakter, yaitu: 1) nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan; 2) nilai karakter dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, yang meliputi: jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja 

keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, 

mandiri, ingin tahu, cinta ilmu; 3) nilai karakter dalam hubungan dengan sesama, 

yang meliputi: sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-

aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang, santun, demokratis; 4) nilai 

karakter dalam hubungan dengan lingkungan; dan 5) nilai kebangsaan, yang meliputi: 

nasionalisme dan menghargai keberagamaan.
44

 

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar dengan jelas relevansi antara konsep 

adab Naquib al-Attas dan pendidikan nasional mengenai peserta didik. Peserta didik 

merupakan fokus utama pendidikan dengan tujuan akhir dari seluruh proses 

pendidikan yaitu melahirkan manusia yang baik. Melalui pendidikan inilah 

diharapkan melahirkan peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dirinya 

yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk 

merealisasikan hal tersebut, maka peserta didik dalam proses pembelajarannya harus 

memiliki adab, sebab tujuan ilmu pengetahuan adalah melahirkan manusia yang baik, 

dimana pengetahuan tidak dapat diajarkan kecuali kepada peserta didik yang beradab. 

Peserta didik juga harus memiliki prinsip-prinsip dasar dalam proses pembelajaran 
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dalam bentuk norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual agama, 

intelektualitas serta karakter unggul. 

D. Relevansi Konsep Adab Al-Attas Terhadap Sistem Evaluasi Pendidikan 

Nasional  

Evaluasi dalam pendidikan dipandang sebagai alat ukur utama yang 

digunakan untuk menilai dan mengetahui keberhasilan dan tingkat pencapaian dari 

proses pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik atas bahan ajar yang telah 

disampaikan sehingga tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat. Secara 

umum pengertian evaluasi pendidikan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit disebutkan bahwa evaluasi pendidikan 

adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
45

 Dengan demikian 

evaluasi pendidikan bukan hanya untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses 

pendidikan, namun juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dari seluruh 

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, evaluasi dilakukan dalam 

rangka untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan, 

bukan hanya kepada peserta didik, tetapi juga satuan pendidikan dan program 
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pendidikan, yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik 

untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Evaluasi ini dilakukan untuk 

mengukur tingkat ketercapaian dan keberhasilan setiap standar nasional pendidikan 

untuk ditingkatkan secara berkala dan terencana. Khusus untuk peserta didik, evaluasi 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil 

belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

Tujuan evaluasi pendidikan tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

pendidikan itu sendiri, yaitu mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. 

Potensi yang dimaksud bukan hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga aspek tingkah laku 

dari pendidikan yang diselenggarakan. Dalam proses pembelajaran, evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menyerap dengan baik 

materi pelajaran dan juga untuk mengetahui perubahan tingkah laku berdasarkan 

tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk memantau 

proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan.
46

 Prasetyo Wirawan dalam Sawaluddin menyebutkan bahwa 

evaluasi merupakan masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran dapat 

digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang 

terdapat dalam suatu proses belajar mengajar.
47

 Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi 
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digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai 

selama proses pendidikan. 

Pada dasarnya evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan 

penyelenggaraan pendidikan itu telah tercapai, dan untuk memantau kemajuan dan 

perbaikan dari proses pendidikan yang diselenggarakan. Tujuan pendidikan nasional 

yang terdapat dalam undang-undang, pada dasarnya merupakan upaya untuk 

melahirkan manusia yang religius dan bermoral yaitu beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, dan bertanggung  jawab. Artinya 

bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional diarahkan untuk menghasilkan manusia 

Indonesia yang berkualitas, bukan hanya dari segi fisiknya dan keilmuannya, tetapi 

juga spiritualnya. Oleh karenanya, model evaluasi yang seharusnya dilaksanakan 

adalah model evaluasi yang komprehensif, yang mencakup seluruh komponen yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan itu diselenggarakan, dilaksanakan secara 

terus menerus untuk tujuan perbaikan, serta objektif.  

Evaluasi yang komprehensif yang dimaksud adalah untuk menilai berbagai 

kemampuan yang telah dicapai peserta didik, seperti kemandirian, ketekunan, 

ketelitian, kedisiplinan, kreatifitas, sikap demokratis, rasa tanggung jawab, dan 

kejujuran, bukan hanya dari sisi keilmuannya (kognitif) saja. Terus menerus 

maksudnya adalah bahwa evaluasi yang dilaksnakan mencakup seluruh dimensi  

pembelajaran sebagai poses penanaman nilai-nilai kebaikan, harus dilaksanakn secara 

terus menerus untuk meningkatkan motivasi sehingga terjadi perubahan dan terbentuk 
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sikap dan tingkah laku baik sebagai bahagian upaya untuk tercapainya tujuan 

pendidikan. Objektif bermakna bahwa evaluasi dilaksnakan dengan secara jujur, tidak 

ada negosiasi atau bias dalam memberikan penilaian, sehingga tujuan evaluasi dapat 

tercapai. 

Apabila merujuk kepada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional 

no. 20 tahun 2003, terlihat jelas bahwa pendidikan merupakan pusat pembudayaan 

dan pemberdayaan potensi peserta didik mengenai  keilmuan dan kemampuan, nilai, 

dan sikap. Atas dasar tujuan itulah semestinya evaluasi itu dilaksanakan, untuk 

melihat sampai sejauh mana capaian pembudayaan kemampuan, nilai, dan sikap 

peserta didik telah tercapai.   

Sistem evaluasi pendidikan yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaannya 

bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak pro kontra yang mengiringi kebijakan 

pelaksanaan evaluasi, menunjukkan bahwa sistem evaluasi masih menjadi kendala 

yang sangat serius dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dasar 

pelaksanaan evalusi pendidikan yaitu Undang-Undnag No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 ayat 1, yang menyebutkan bahwa evaluasi 

dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sedangkan 

evaluasi hasil belajar terdapat pada Pasal 58 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa 

evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, sedangkan evaluasi 

pendidikan dan program pendidikan dilaksanakan oleh lembaga mandiri untuk 

menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Berdasarkan undang-undang 

tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 
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Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur penilaian pendidikan dan menjadikan 

Ujian Nasional sebagai alat ukur utama kelulusan peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dan memberikan mandat kepada Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai pelaksana Ujian Nasional (UN).
48

 Dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa penilian untuk semua mata 

pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian 

sekolah/madrasah. Untuk menguatkan peraturan pemerintah tersebut, maka 

diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 45 Tahun 

2010 Tentang Ujian Nasional, yang menyebutkan bahwa ujian nasional bertujuan 

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu 

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
49

  

Walaupun telah ada landasan hukum serta aturan-aturan yang menyertainya, 

namun Ujian Nasional yang dijadikan sebagai satu-satunya syarat kelulusan peserta 

didik masih belum memberikan dampak berarti dalam merealisasikan tujuan 

pendidikan nasional. Penilaian yang seharusnya menjadi sarana mencerdaskan 

kehidupan bangsa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mencakup 

penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik masih belum dapat menjadi alat ukur 

yang tepat untuk menilai sejauh mana perkembangan peserta didik. Ujian nasional 

yang dilaksanakan sebagai penentu kelulusan peserta didik pada setiap jenjang 
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pendidikan, hanya menguji dimensi kognitif. Pada dasarnya penilaian hasil belajar 

sudah mencakup seluruh materi pelajaran untuk mengukur kompetensi peserta didik 

secara menyeluruh, namun kenyataannya, penilaian pembelajaran peserta didik masih 

mengutamakan dimensi kognitif yaitu kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal. 

Adapun dimensi kognitif yang lain seperti kemampuan meneliti, menganalisis, 

menilai, mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, yang kesemuanya 

memerlukan kemampuan membaca, menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan 

kalkulasi,  masih belum tersentuh melalui ujian nasional. Demikian pula dimensi 

afektif dan psikomotorik untuk mengukur kepribadian peserta didik yang meliputi 

watak, sikap, dan moralnya yang merupakan unsur utama dalam merealisasikan 

tujuan pendidikan, masih belum bisa diukur melalui ujian nasional yang menjadi 

penentu kelulusan peserta didik. 

Pada dasarnya,  sistem evaluasi pendidikan nasional mempunyai relevansi 

dengan konsep evaluasi yang dikemukakan Naquib al-Attas, dimana evaluasi 

pendidikan dilakukan untuk menilai sejauh mana pendidikan telah membentuk watak, 

kepribadian, sikap, serta peradaban bangsa yang bermartabat sebagai fungsi 

fundamental dari seluruh proses pendidikan adalah melahirkan manusia yang baik. 

Demikian pentingnya evaluasi pendidikan, sebagaimana UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diantaranya mengatur tentang sistem 

evaluasi yang menyebutkan bahwa evauasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses dan perbaikan hasil belajar peserta didik secata 

berkesinambungan. Hal ini sama dengan yang dikemukakan Naquib al-Attas bahwa 
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pendidik memiliki otoritas bukan hanya secara akademik dalam bidang yang 

dikuasainya, tetapi juga untuk menilai dan mengoreksi peserta didik yang ada dalam 

bimbingannya. Guru memiliki otoritas untuk menilai dan mengoreksi selain sisi 

intelektual peserta didik, aspek spiritual, sikap, dan tingkah laku peserta didik yang 

berada dibawah bimbingannya. Hal inilah yang harus dilaksanakan secara konsisten 

sehingga manusia baik yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan 

dapat tercapai.  

Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan bahwa otoritas guru ini tidak boleh 

diambil alih atau dipindah tangankan kepada lembaga pendidikan atau negara. 

Apabila otoritas evaluasi penilaian pendidikan bukan lagi diberikan kepada pendidik 

maka yang akan muncul adalah ketidak berhasilan dalam pendidikan. Naquib al-Attas  

memberikan sorotan tajam pada sistem pendidikan moderen yang mengambil alih 

otoritas dan peran guru dalam hal evaluasi pendidikan kepada lembaga pendidikan 

dan negara. Pendidikan moderen, karena didominasi oleh tujuan memproduksi warga 

negara yang baik, memindahkan otoritas tersebut dari guru ke lembaga pendidikan 

yang berfungsi sebagai institusi komersial, yang akhirnya lembaga inilah yang 

memberikan nilai dan ijazah serta gelar dan bukannya guru atau dosen. Pengambil 

alihan otoritas inilah yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam prses pendidikan, 

sebab guru dalam melaksanakan tugasnya tidak lagi berfokus pada hakikat dan tujuan 

pendidikan, tetapi kepada hasil yang merupakan standar yang dibuat oleh lembaga 

pendidikan atau negara. 
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Pada kenyataannya sistem evaluasi pendidikan di Indonesia berdasarkan 

undang-undang dilakukan oleh pendidik dan lembaga mandiri untuk menilai capaian 

standar nasional pendidikan, namun otoritas ini diambil alih oleh negara. Negaralah 

yang memiliki wewenang untuk menilai capaian pendidikan melalui ujian nasional 

dan dijadikan sebagai standar kelulusan. Negara juga membentuk sebuah lembaga 

yang khusus bertanggung jawab menyelenggarakan ujian nasional dan merumuskan 

kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
50

 

Hal inilah yang menyebabkan gelombang protes dan penentangan dari 

berbagai kalangan masyarakat  terhadap sistem evaluasi pendidikan melalui ujian 

Nasional. Pendidik yang harusnya menjadi penanggung jawab dalam evaluasi 

pendidikan berdasarkan undang-undang, diambil alih oleh pemerintah melalui ujian 

nasional. Prinsip obyektif, berkeadilan, dan akuntabel yang merupakan prinsip utama 

dalam penilian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional tidak terwujud 

dalam tataran implementasinya. Sebagai contoh, pembuatan soal ujian nasional 

walaupun dibuat oleh para guru, namun tidak merepresentasikan semua guru, padahal 

yang mengerjakan soal tersebut adalah peserta didik se Indonesia, dimana kualitas 

guru dan sarana prasarana pendidikan sangat jauh berbeda antara satu sekolah dengan 

sekolah yang lain. Demikian pula pencapaian standar nasional pendidikan, tidak 

menyebut secara eksplisit ujian nasional sebagai satu-satunya cara untuk mengukur 
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Pendidikan (BSNP). 
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pencapaian tersebut, masih banyak cara, jalan, dan pendekatan yang dapat dilakukan 

tergantung kepada standar minimum yang ingin dipenuhi dari standar pendidikan 

nasional tersebut.  

Problem lain yang ditimbulkan oleh ujian nasional yang dijadikan sebagai 

indikator utama kelulusan peserta didik adalah munculnya fenomena biaya tinggi 

dalam pendidikan. Dengan tujuan pragmatis yaitu pencapaian nilai kelulusan agar 

lulus dalam ujian nasional, maka orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke 

lembaga bimbingan belajar walau dengan biaya yang cukup mahal. Menjamurnya 

lembaga-lembaga bimbingan belajar yang menawarkan nilai yang tinggi melalui 

proses pengajaran yang instan, fokus dan disiplin sesaat untuk tujuan nilai telah 

menjadikan orang tua mau mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk tujuan 

tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan itu berbiaya tinggi, dimana orang 

tua dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya bukan dihabiskan 

disekolah, melainkan dipusat-pusat bimbingan belajar yang menjamin kelulusan 

anak-anaknya melalui proses yang instan. Akhirnya orang tua dan masyarakat 

berlomba-lomba menghabiskan dana pendidikan untuk pencapaian sebuah nilai, 

bukan tujuan dari pendidikan tersebut. 

Karena begitu besarnya gelombang penentangan atas ujian nasional, dan 

menjadi bahan diskursus serta polemik yang berkepanjangan, akhirnya pemerintah 

mengambil kebijakan untuk mengembalikan penyelenggaraan ujian dan penilaian 

serta ujian nasional kepada satuan pendidikan, melalui Permendikbud No. 43 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan 
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dan Ujian Nasional. Permendikbud ini mencabut dan menggantikan Permendikbud 

No. 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan 

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
51

 Kebijakan ini dilatar belakangi bahwa 

pengarturan mengenai hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar 

oleh pemerintah pusat belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum dimasyarakat. 

Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang 

menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh. Demikian pula Satuan 

Pendidikan seharusnya diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang berpihak pada siswa untuk mendorong praktik pembelajaran 

yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh. Permendikbud inilah 

yang mengembalikan penyelenggaraan ujian nasional yang awalnya diselenggrakan 

oleh pemerintah, kemudian diserahkan kembali kepada satuan pendidikan, dimana 

ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar 

oleh Satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilaia pencapaian syandar 

kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 

Setahun kemudian, disebabkan karena merebaknya pandemi Covid-19 yang 

melanda dunia termasuk Indonesia, memaksa pemerintah untuk melakukan 
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Tahun 2019 Nomor 1590, menggantikan Peratutran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 
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pembatasan aktifitas sosial masyarakat termasuk aktifitas pendidikan. Perubahan 

dalam sistem pendidikan bukan hanya merubah sistem pembelajaran yang selama ini 

disekolah, akhirnya dipindahkan kerumah, demikian pula kebijakan tentang ujian 

nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan Surat 

Edaran (SE) Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian 

Kesetaraan serta pelaksanaan ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Covid-

19. Alasan utama terbitnya surat edaran ini adalah karena semakin berkepanjangan 

dan berlarut-larutnya pandemi Covid-19, serta untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan peserta didik dalam masa pandemi yang semakin berbahaya dan meluas, 

walau sudah ada vaksin dan bebagai protokol kesehatan harus dijalankan.  

Melalui Surat Edaran  Mendikbud No. 1 Tahun 2021, secara resmi ujian 

nasional dan ujian kesataraan ditiadakan, dan ujian nasional tidak lagi menjadi syarat 

kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan, serta nilai ujian nasional dan ujian 

kesetaraan tidak lagi digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Adapun pengganti Ujian Nasional (UN) adalah Asesmen Nasional 

(AN)
52

, yaitu program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan.
53

 Mutu satuan 
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 Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas 

belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional 
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pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, 

numerasi, dan karakter)
54

 serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan 

pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen Nasional dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, dengan tujuan untuk menunjukkan apa yang 

seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yaitu pengembangan 

kompetensi dan karakter peserta didik. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, nyatalah bahwa Sistem evaluasi pendidikan 

harusnya diarahkan untuk menilai bukan hanya aspek intelektualitas (kognitif-

behavior) peserta didik, tetapi juga aspek sikap dan perilaku (moral-spiritual), 

sehingga peran pendidikan sebagai wadah untuk membentuk manusia yang baik 

dapat terwujud. Implikasi dari sistem evaluasi yang menyeluruh tersebut akan 

menghasilkan peserta didik yang semakin tinggi jenjang keilmuan dan 

pengetahuannya, maka akan semakin baik moral-spiritualnya. 

Naquib al-Attas berpandangan bahwa  aspek afektif yaitu moral-spiritual 

dalam evaluasi pendidikan harusnya dijadikan sebagai parameter utama dalam 

penilaian, disamping aspek kognitif dan psikomotorik yaitu  intelektual dan 

keterampilan. Naquib al-Attas menginginkan adanya perbaikan moral melalui sistem 

pendidikan, bukan hanya kecerdasan intelektual. Sehingga kelulusan peserta didik 
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 Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, 
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setelah mengikuti proses pendidikan, selain mendapatkan ijazah, peserta didik juga 

mendapatkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.  Artinya 

bahwa evaluasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga harus menjadikan adab 

sebagai unsur utama dalam evaluasi pendidikan. Pandangan Naquib al-Attas ini juga 

menjadi kritik terhadap pendidikan moderen yang lebih mengutamakan menilai aspek 

kognitif dalam evaluasinya. 

Sebenarnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam penilaian 

pendidikan di Indonesia telah secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
55

  Mengenai aspek afektif, 

dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa penilian pada kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian, dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap 

untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, serta ujian, 

ulangan dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.  Demikian 

pula penilian terhadap kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata 

pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, dilakukan melalui pengamatan terhadap 

perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi 

psikomotorik peserta didik. Namun dalam kenyataannya, ujian nasional yang 

dijadikan sebagai penentu utama kelulusan peserta didik,  lebih mengedepankan 

aspek kognitif yaitu menghafal, mengerti, dan memahami beberapa kelompok mata 
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pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diujikan dalam Ujian Nasional, 

dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang terdapat dalam kelompok 

mata pelajaran yang lainnya.  

Oleh karena itu, dengan dihapuskannya Ujian Nasional (UN) dan digantikan 

dengan Asesmen Nasional (AN), diharapakan mampu untuk mengembalikan kembali 

arah arah pendidikan nasional kepada fungsi dan tujuan utama pendidikan nasional. 

Asesmen Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apa yang 

seharusnya menjadi tujuan pendidikan yaitu pengembangan kompetensi dan karakter 

peserta didik. Melalui Asesemen Nasional dapat memetakan bahwa  proses 

pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas dari sisi 

intelektualnya, tetapi juga cerdas dalamhal  mental-spiritualnya. Hal ini sejalan 

dengan Naquib al-Attas, bahwa evaluasi pendidikan harusnya mengarah pada tujuan 

akhir dari diselenggarakannya pendidikan, yaitu menghasilkan manusia yang baik, 

manusia yang adil dan beradab. 

E. Analisis Kritis Konsep Adab Naquib al-Attas dan Relevansinya Dengan 

Pendidikan Nasional di Indonesia 

Teori, konsep  dan gagasan dalam pendidikan yang dikemukakan oleh para 

pakar pendidikan  merupakan suatu realitas yang menunjukkan bahwa upaya untuk 

terus mencari dan mengembangkan pola pendidikan kearah kesempurnaan tetap 

berjalan. Konsep pendidikan yang diutarakan oleh para pakar tersebut bukan muncul 

dengan sendirinya, akan tetapi merupakan hasil dari olah pikir filosofis yang 
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diperoleh dari usaha kerasnya mengelaborasi konsep-konsep pendidikan yang ada 

sebelumnya atau sistem pendidikan yang sedaang berjalan. 

 Oleh karena itu, setiap teori, konsep dan gagasan pendidikan yang 

dikemukakan oleh para pakar pendidikan patut untuk diapresiasi secara proporsional, 

dengan tetap memberikan ruang untuk dianalisis dan dikritisi. Melalui jalan kritik ini, 

maka ilmu pengetauan akan terus mengalami perkembangan. Setiap teori, konsep, 

atau gagasan ilmiah, adalah merupakan dugaan sementara yang harus di uji baik 

secara teoritis maupun empiris. Sebab tidak ada kebenaran terakhir dalam dunia ilmu 

pengetahuan, sehingga setiap teori dan konsep harus selalu terbuka untuk disangkal. 

Apabila teori atau konsep tersebut dapat menjawab saat dikritis dan di uji, maka teori 

tersebut akan semakin kokoh kebenarannya. Demikian pula dengan adanya ruang 

diskursus dan dialogis atas teori atau konsep pendidikan yang dikemukakan maka 

akan menghasilkan objektivitas dan validitas yang tinggi akan konsep tersebut, yang 

berujung pada berkembangnya ilmu pengetahuan. Tentunya analisis kritis 

menyangkut pemikiran Naquib al-Attas tentang konsep adab bukan bertujuan untuk 

mencari-cari kesalahan dari pemikiran yang digagas Naquib al-Attas, namun untuk 

memahami dan memberikan inspirasi sesuai dengan kondisi ke kinian pendidikan, 

terlebih khusus relevansinya dengan  pendidikan di Indonesia. 

Terkait beberapa hal penting menyangkut konsep pemikiran Naquib al-Attas 

tentang adab, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu: pertama, adab dan ta‟dīb 

sebagai konsep Pendikan Islam. kedua, tujuan pendidikan berbasis adab kuat dalam 

ontologis namun lemah dalam aksiologis. Ketiga, dilema kurikulum berbasis adab 



270 
 

 
 

dengan heterogenitas dunia pendidikan. Keempat, sistem evaluasi konsep adab antara 

harapan dan kenyataan. Untuk lebih jelasnya beberapa analsis kritis tersebut, berikut 

diuraikan, yaitu: 

1. Adab dan Ta‟dīb Sebagai Konsep Pendidikan Islam 

Naquib al-Attas berpandangan bahwa gagasan adab dan ta‟dīb merupakan 

konsep yang paling tepat untuk pendidikan Islam dibandingkan dengan konsep 

tarbiyah ataupun ta‟līm. Walaupun kata tarbiyah dan ta‟līm telah digunakan oleh 

sebahagian besar cendikiawan  Muslim, namun Naquib al-Attas tetap bersikukuh 

dengan pendapatnya bahwa kata ta‟dīb lah yang paling tepat untuk pengertian 

pendidikan dalam Islam. Keteguhan Naquib al-Attas ini tidak dapat dipandang remeh, 

kendati tidak dapat juga diterima secara langsung. Sebab menurut Karl L. Popper 

dalam Komaruddin Sassi mengatakan bahwa berdasarkan paradigma keilmuan, tidak 

ada ilmu dan teori yang dihasilkan manusia itu mutlak benar, selama itu masih 

pemikiran manusia maka itu hanya hipotetsis (dugaan yang sementara).
56

  

Pada dasarnya keteguhan Naquib al-Attas dengan konsep adabnya sangat 

beralasan, karena memiliki sistematika ilmiah secara keilmuan dan bukan serta merta 

tercetus begitu saja. Landasan pemikiran Naquib al-Attas tentang adab dan ta‟dīb 

memiliki bobot yang cukup tinggi, baik secara bahasa, historis maupun filosofis. 

Secara historis, Naquib al-Attas telah berhasil mengungkap kembali asal usul kata 

adab serta memperluas pemaknaannya. Pada dasar kata adab telah digunakan jauh 
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sebelum Islam yang berarti undangan kepada suatu perjamuan yang bermakna bahwa 

si tuan rumah adalah seorang yang mulia dan yang hadir dalam perjamuan adalah 

orang-orang yang pantas mendapat kehormatan.  

Secara historis, Nabi Muhammad sendiri telah menggunakan kata ta‟dīb 

sebagaimana hadis Addabanī Rabbī fa ahsana taʻdībī yang artinya Tuhanku telah 

mendidikku, dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik pendidikan. Naquib al-Attas 

memaknai hadis tersebut bahwa Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui 

dengan apa (yaitu adab) yang secara berangsur-angsur telah Dia tanamkan ke dalam 

diriku, sebagai akibatnya, Ia telah membuat pendidikanku yang paling baik.
57

 

Berdasarkan hadis ini, Naquib al-Attas berpandangan bahwa tidak perlu lagi ada 

kebimbangan maupun keraguan dalam menerima proposisi bahwa konsep pendidikan 

telah tercakup di dalam istilah ta‟dīb dan bahwa istilah yang tepat untuk 

menunjukkan pendidikan di dalam Islam sudah cukup terungkap olehnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa adab dan ta‟dīb secara historis merupakan bahagian dari Islam 

dalam makna mendidik. 

Sementara itu secara filosofis, ruang lingkup dan makna ta‟dīb menurut 

Naquib al-Attas lebih tepat digunakan dalam pengertian pendidikan Islam, karena 

ta‟dīb berkaitan dengan transformasi pengetahuan kepada manusia. Bahwa 

pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus hanya untuk manusia, bukan 

untuk hewan atau tumbuhan.  
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Berdasarkan landasan tersebut, Naquib al-Attas mengkritik orang-orang yang 

menggunakan istilah tarbiyah dan taʻlīm sebagai defenisi pendidikan. Naquib al-

Attas menyebutkan bahwa istilah tarbiyah bukan lagi istilah yang tepat dan bukan 

pula istilah yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam, 

karena dalam kajiannya terhadap kitab-kitab klasik ternyata tidak ada yang 

menggunakan terma tarbiyah dengan makna pendidikan. Bahkan menurut Naquib al-

Attas, pengembangan dari kata tarbiyah hanyalah atas dugaan belaka, serta tidak jelas 

disebutkan dalam Al-Quran.Naquib al-Attas juga menegaskan bahwa konsep 

pendidikan dan proses pendidikan telah tercakup dalam istilah ta‟dīb yang dalam 

struktur konseptualnya ta‟dīb sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan („ilm) 

pengajaran (taʻlīm) dan penyuluhan yang baik (tarbiyah). Oleh karena itu, terma 

ta‟dīb sudah mencakup tarbiyah dan taʻlīm didalamnya.
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa kecenderungan Naquib al-Attas 

yang lebih mengedepankan adab dan ta‟dīb untuk mewakili makna pendidikan dalam 

Islam serta mengesampingkan tarbiyah dan ta‟līm menunjukkan sikap self sufficiency 

yaitu sikap hanya mau benar sendiri. Padahal terma tarbiyah telah cukup lama 

digunakan dalam historis dunia Islam. Hal inilah yang mengundang reaksi yang 

begitu keras dari beberapa cendikiawan Muslim seperti Nurcholis Madjid, Ahmad 

Tafsir, dan lain-lain.  
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Secara historis, terma ta‟dīb yang dikemukakan Naquib al-Attas terkesan 

seakan-akan sangat dipengaruhi oleh sastra yang merupakan salah satu bidang 

keahlian Naquib al-Attas. Hal ini dibuktikan secara ontologi oleh Naquib al-Attas 

tentang asal muasal kata adab sebagai undangan pada suatu perjamuan. Pada 

pengertian ini, Naquib al-Attas mampu untuk memberikan pengertian tentang adab 

yang dimaknai sebagai kesopanan, tatakrama, dan kata-kata yang semisal dengan itu. 

Namun apabila kata tersebut direlevansikan dengan pendidikan dan saat 

diaplikasikan, maka akan mengalami perbedaan yang spesifik. Demikian pula 

penggunaan kata adab dan ta‟dīb, tak ada satupun ayat dalam Al-Qur‟an yang 

menyebutkan tentang kata tersebut. Justru kata yang sering digunakan dalam Al-

Qur‟an yang menyebutkan tentang pendidikan adalah tarbiyah dan ta‟līm. Maka 

tidaklah berlebihan jika Nurcholis Majid menyebut bahwa konsep adab Naquib al-

Attas ini arbitrer yaitu tidak ada dasarnya. 

Penggalan hadis yang dikemukakan Naquib al-Attas pun untuk memperkuat 

konsep adab nya, juga dipertanyakan ke shahihannya. Pandangan Naquib al-Attas 

yang menyebutkan bahwa istilah tarbiyah bukan lagi istilah yang tepat dan bukan 

pula istilah yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam. Hal 

ini juga dibantah oleh Nuecholis Majid yang menyebutkan bahwa tarbiyah 

sebagaimana dalam konsep Al-Qur‟an berarti juga tanmiyah atau development dalam 

bahasa Inggris yang berarti proses pendidikan tersebut terus bertumbuh, dan tidak 

statis. Pengertian tarbiyah tersebut sesuai juga dengan konsep pengertian ta‟dīb yaitu 

proses penanaman adab dalam diri peserta didik. Artinya bahwa pendidikan itu 
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merupakan suatu proses, transformasi, pengembangan, dan penyebaran ilmu. Hal ini 

pulalah yang menyebabkan Khosrow Baghezi Noaparast menyebutkan bahwa konsep 

ta‟dīb yang digagas Naquib al-Attas tidak lebih dari salah satu makna tarbiyah. 

Secara filosofis, penggunaan terma ta‟dīb juga menimbulkan kekaburan 

makna apabila ditinjau dari perspektif pendidikan. Kemas Badaruddin menyebutkan 

bahwa batu uji dari sebuah konsep  pendidikan harus berangkat dari asumsi, apakah 

pendidikan Islam itu bersifat doktrinal (berjung dogmatis) atau sebatas pengenalan 

atau transformasi tanpa adanya otoritas pemaksaan.
59

 Hadis yang menyebutkan 

bahwa Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik 

pendidikan, menunjukkan bahwa Muhammad saw mendapatkan pendidikan langsung 

dari Allah, yang dapat disebut sebagai doktrinal, dan ini merupakan hak prerogatif 

Allah untuk mengajarkan langsung Nabi-Nya. Lantas bagaimana dengan manusia 

biasa yang bukan Nabi atau Rasul?. Ternyata Al-Qur‟an menggunakan kata ta‟līm 

dan tabligh sebagai proses transformasi pengetahuan yang merupakan proses 

pengenalan nilai-nilai, tanpa ada paksaan atau dogmatis. Hal ini menunjukkan bahwa 

tarbiyah yang salah satu maknanya merupakan proses pendidikan yang terus tumbuh 

dan tidak statis, serta istilah ta‟līm yang berkaitan dengan transformasi, 

pengembangan, dan penyebaran ilmu, bukanlah kata yang mudah untuk diabaikan 

dalam memaknai pendidikan dan menggantikannya dengan ta‟dīb. 
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Menurut penulis, terma tarbiyah, ta‟līm dan ta‟dīb yang mewakili pengertian 

pendidikan dalam Islam, bukanlah sesuatu yang perlu untuk dipertentangkan. Karena 

ketiga terma tersebut memiliki akar historis dan filosofis yang kuat. 

Mempertentangkan ketiga terma tersebut hanya akan menghabiskan energi, walaupun 

dalam tataran keilmuan ketiga terma tersebut harus lebih dielaborasi lagi sehingga 

menjadi lebih bermakna. Penulis sepakat dengan asumsi yang dikemukakan Kemas 

Badaruddin yang mengkompromikan ketiga terma tersebut sesuai dengan makna dan 

fungsinya.
60

 Terma tarbiyah yang lebih menonjolkan pada penumbuhan fisik secara 

material dan unsur kasih sayang, proses pendidikan dengan corak seperti ini sangat 

cocok diterapkan pada pendidikan tingkat dasar dan taman kanak-kanak yang 

membutuhkan proses berpikir kongkrit. Adapun ta‟līm yang merupakan proses 

transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dengan menafaatkan potensi-potensi 

yang ada pada peserta didik, lebih cocok dipergunakan pada pendidikan menengah 

yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Sedangkan terma ta‟dīb 

diperuntukkan pada proses pematangan dan penyempurnaan pendidikan, yang lebih 

tepat digunakan pada jenjang pendidikan tinggi.  

2. Tujuan Pendidikan Berbasis Adab Kuat Dalam Ontologis Namun Lemah Dalam 

Aksiologis. 

Tak dapat dipungkiri bahwa Naquib al-Attas lah cendikiawan Muslim pertama 

yang mampu mendefenisikan ulang makna adab dan memberikan arti yang jauh lebih 
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luas dari hanya sekedar tatakrama, sopan santun, dan kata yang semakna dengan itu. 

Naquib al-Attas mengartikan adab sebgai: 

Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu 

dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-

kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki 

tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi 

fisik, intelektual, dan spiritualnya.
61

 

 

Defenisi tersebut menyebutkan dua kata utama yaitu pengenalan dan 

pengakuan, yang apabila manusia  menyadari kedua hal tersebut maka akan 

melahirkan amal dan keadilan. Manusia yang adil inilah yang dapat menjalankan 

adab dalam dirinya, yang berimplikasi menghasilkan wujud manusia sebagai manusia 

yang baik. Berdasarkan defenisi ini, Naquib al-Attas secara tegas menyebutkan 

bahwa tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik (to produce the 

good man), sedangkan manusia baik yang dimaksud adalah manusia yang beradab. 

Pendidikan sejatinya bukan sekedar pengajaran atau sebatas penambahan wawasan, 

tetapi lebih penting lagi, pendidikan harus berdampak kepada perubahan  sikap dan 

perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama mencari ilmu adalah untuk 

menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan, dan sikap dan perilaku 

yang betul itupun harus bersumber dari ilmu yang benar. 

Apa yang menjadi tujuan pendidikan Naquib al-Attas yaitu membentuk 

manusia yang baik, merupakan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Namun tujuan 

pendidikan Naquib al-Attas masih dalam tataran konsep yang terkesan belum 
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menyentuh aspek metodologis dan praktis. Padahal dalam dunia pendidikan, tujuan 

itu penting, namun proses untuk sampai kepada tujuan itu jauh lebih penting 

demikian pula sesuatu yang dihasilkan. Terkesan konsep adab ini masih bersifat 

abstrak, dimana tujuan pendidikan yaitu melahirkan manusia yang baik hanya sebagai 

sesuatu yang bersifat idealisme. Cara untuk melahirkan manusia yang baik ini dalam 

bentuk pendidikan berbasis adab masih belum jelas, terutama dalam sisi metode 

pengajaran maupun aplikasinya yang belum jelas, sehingga sulit untuk diterapkan. 

3. Dilema Kurikulum Berbasis Adab Dengan Heterogenitas Dunia Pendidikan 

Naquib al-Attas pada dasarnya dengan konsep adabnya telah membangun 

konsep keilmuan secara sistematis, yaitu bahwa ilmu terdiri dari dua jenis 

berdasarkan sifat tersebut, yaitu pertama, ilmu berian Allah, dan yang kedua adalah 

ilmu capaian (yang diperoleh dengan usaha). Ilmu jenis pertama disebut farḍu ‘ain 

sedangkan jenis kedua yaitu farḍu kifāyah. Kedua jenis ilmu ini merupakan skema 

kurikulum yang dikemukakan Naquib al-Attas untuk mencapai tujuan pendidikan 

yaitu manusia yang baik. 

Ilmu jenis pertama adalah mutlak yang mencakup ilmu agama yang bersifat 

perlu dan wajib atas setiap Muslim. Sedangkan ilmu jenis kedua mencakup ilmu-ilmu 

rasional yang wajib bagi sebgaian Muslim saja. Penulis berpandangan bahwa secara 

konsep, apa yang dikemukakan oleh Naquib al-Attas sangat cocok diterapkan pada 

sekolah atau pesantren yang homogen peserta didiknya, yaitu beragama Islam. 

Adapun untuk sekolah-sekolah yang peserta didiknya heterogen dalam hal keyakinan, 

hal ini menjadi kendala yang besar. 
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Demikian pula ada kendala dalam mengajarkan ilmu farḍu ‘ain. Dalam 

konsepnya, Naquib al-Attas menyebutkan bahwa dalam sistem pendidikan ada tiga 

tahap yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Ilmu farḍu ‘ain tidak hanya diajarkan 

ditingkat rendah, melainkan juga pada tingkat menengah dan tinggi. Naquib al-Attas 

berpandangan bahwa rumusan ruang lingkup dan kandungan ilmu farḍu ‘ain harus 

lebih dahulu dirumuskan sebelum diproyeksikan kedalam tahapan-tahapan yang lebih 

sedikit secara berurutan ke tingkat-tingkat yang lebih rendah. Naquib al-Attas 

beralasan bahwa tingkat tinggi atau universitas mencerminkan perumusan sistematis 

yang paling lengkap dan paling tinggi. Apabila rumusan ruang lingkup ilmu dimulai 

pada tingkat rendah maka tidak akan pernah berhasil, mengingat tidak adanya model 

yang sempurna dan lengkap dari keteraturan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum adab Naquib al-Attas terlihat 

dirancang untuk tingkat tinggi atau universitas. Hal ini ditunjukkan dengan begitu 

sistematisnya kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi, serta telah 

diimplementasikan pada lembaga yang dipimpin Naquib al-Attas yaitu ISTAC. Yang 

menjadi kendala adalah belum adanya rumusan ruang lingkup ilmu yang masuk 

dalam ilmu farḍu ‘ain pada tingkat rendah dan menengah. Padahal pada tingkat inilah 

proses penanaman adab harusnya lebih kuat diterapkan, bukan dari sisi keilmuannya 

tetapi diutamakan pada sisi contoh dan aplikasinya. 

4. Sistem Evaluasi Konsep Adab Antara Harapan dan Kenyataan 

Naquib al-Attas dalam konsep pendidikannya tetap konsisten yaitu bahwa 

tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik. Sehingga seluruh 
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komponen yang merupakan unsur pendidikan seharusnya diarahkan untuk tujuan 

tersebut. Termasuk evaluasi yang merupakan alat ukur untuk menilai apakah tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan telah tercapai atau belum.  

Konsep pendidikan Naquib al-Attas menunjukkan bahwa tujuan utama 

mencari ilmu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keadilan, 

dan sikap serta perilaku yang baik dan benar. Oleh karena itu, sistem evaluasi dalam 

pendidikan seharusnya lebih mengutamakan aspek sikap dan perilaku (moral-

spiritual) peserta didik tanpa mengabaikan aspek intelektualitas (kognitif-behavior). 

Dengan harapan bahwa peran pendidikan sebagai wadah untuk membentuk manusia 

yang baik dapat terwujud. Implikasinya adalah, semakin tinggi jenjang ilmu 

pengetahuan sesorang maka akan semakin baik moral-spiritualnya. Bukan hanya 

pesrta didik mendapatkan ijazah lewat pendidikan yang telah ditempuhnya, namun 

mereka  juga mendapatkan sikap dan perilaku yang beradab yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya konsep evaluasi yang lebih mengutamakan moral-spiritual 

yang di gagas Naquib al-Attas merupakan hal yang ideal dan itulah yang diharapkan 

dalam pendidikan. Namun menurut penulis, mengevaluasi sifat moral dan spiritual 

peserta didik masih abstrak. Agak sulit untuk menentukan indikator dan instrumen 

untuk mengukur sampai sejauh mana sikap dan moral yang ideal bagi peserta didik. 

selain itu sarana-sarana yang objektif dan terandalkan sebagai kompenen utama dari 

evaluasi untuk menilai aspek tersebut tidaklah mudah. Walaupun Naquib al-Attas 
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juga menyadari bahwa untuk mengevaluasi aspek moral tidaklah mudah, namun hal 

itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Naquib al-Attas menyatakan, 

Tanpa memperkecil besarnya kesulitan-kesulitan tersebut, sifat-sifat ini 

tidaklah lebih abstrak dari pada sifat-sifat intelektual yang semua sistem 

pendidikan telah mencoba mengevaluasi dan mengembangkan.... karena yang 

spiritual tidak pernah terpisah dari yang kognitif dan behavioral.... ilmuan 

Muslim sejak dahulu telah memformulasikan bahwa iman itu, bukan hanya 

penegasan verbal atau keyakinan intelektual, melainkan juga meliputi 

pencerahan spiritual dan intelektual dengan hati, penekanan verbal dengan 

lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh.
62

 

 

Keyakinan Naquib al-Attas bahwa untuk mengukur aspek moral-spiritual pada 

peserta didik walaupun sulit namun bukan berarti tidak bisa. Perlu ada perhatian  

serius yang dibentuk dalam sistem evaluasi pendidikan yang dapat diterapkan sebagai 

pemeriksaan moral bagi siapapun yang akan mengikuti proses pendidikan dan setelah 

proses pendidikan. Hal ini sangatlah penting, karena melalui sistem evaluasi yang 

baik, akan membantu mengurangi timbulnya penghianatan kepercayaan masyarakat, 

dan akan menghasilkan manusia yang baik. 

Mencermati konsep adab Naquib al-Attas, tidak dapat diragukan lagi bahwa 

adab dan ta‟dīb yang merupakan inti dari konsep pendidikan Naquib al-Attas telah 

memberikan masukan yang sangat berharga bagi dunia pendidikan. Konsitensi 

Naquib al-Attas, mulai dari dasar historis dan filosofis tentang adab, makna 

pendidikan, tujuan pendidikan, sampai dengan evaluasi menunjukkan bahwa Naquib 

al-Attas telah memberikan perhatian yang serius akan upaya untuk mengembalikan 

makna pendidikan yang sebenranya yaitu membentuk manusia yang baik. Terlepas 

                                                           
62

 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, 

h. 243. 



281 
 

 
 

dari berbagai macam kekurangan dari gagasan tersebut, upaya Naquib al-Attas ini 

menunjukkan daya dorong yang tinggi untuk mensejahterakan manusia meliputi 

aspek lahir dan batin, bukan hanya aspek lahir semata. Walaupun terkesan konsep 

adab dan ta‟dīb ini self suffienscy tetapi justru hal ini menunjukkan eksistensi Naquib 

al-Attas itu sendiri dalam dunia pendidikan, sehingga berimplikasi pada kepentingan 

masyarakat bangsa dan negara. 

  



 
 

1 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

H. Kesimpulan 

1. Konsep pendidikan berbasis adab yang dirumuskan Naquib al-Attas 

merupakan konsep pendidikan dalam Islam sebagai inti dari pendidikan 

Islam. Adab yang merupakan ide utama dalam konsep pendidikan Naquib al-

Attas mengungkapkan bahwa inti dari pendidikan adalah untuk melahirkan 

manusia yang baik, yaitu manusia yang bukan hanya berilmu semata, tetapi 

juga menanamkan adab ke dalam diri yang disebut dengan istilah ta‟dīb. 

Pemahaman dan pengamalan adab dengan benar akan melahirkan manusia-

manusia yang baik (good man) atau manusia yang beradab (insan adabi) 

yang berwatak dan berperadaban bangsa yang bermartabat sebagaimana 

fungsi dari pendidikan nasional. 

2. Konsep pendidikan berbasis adab Naquib al-Attas memiliki relevansi dengan 

sistem pendidikan di Indonesia mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, 

pemilihan guru dengan kualifikasi dan otoritas, peserta didik bukan hanya 

sebagai objek namun juga sebagai subjek pendidikan, serta sistem evaluasi 

pendidikan yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Walaupun terdapat 

beberapa perbedaan mendasar antara konsep pendidikan yang digagas 

Naquib al-Attas dengan Sistem Pendidikanj Nasional, namun konstribusi 

pemikiran Naquib al-Attas dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan 
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yang sangat berharga dalam memajukan pendidikan di Indonesia terutama 

dari sisi moralitas dan lebih menekankan pada aspek manusianya yaitu 

manusia yang baik, bukan pada warga negara yang baik. 

I. Implikasi  

Beberapa implikasi dari penelitian ini sebagai tawaran konsep pendidikan 

berbasis adab Naquib al-Attas atas peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsep pendidikan berbasis adab lebih menekankan pada adab, agar peserta 

didik dapat menjadi manusia yang beradab, yang tidak hanya pandai dalam 

intelektual namun juga pandai dalam memahami hal-hal yang baik yang harus 

dilakukan dan yang tidak pantas untuk dilakukan, sehingga tujuan pendidikan 

yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demoktratis serta bertanggung jawab dapat terwujud. 

2. Secara umum konsep pendidikan berbasis adab Naquib al-Attas sangat sesuai 

dengan sistem pendidikan di Indonesia, oleh karena itu pemerintah perlu 

mempertimbangkan konsep adab untuk menjadi rumusan pendidikan di 

Indonesia. Dengan pendidikan berbasis adab diharapkan akan melahirkan 

manusia-manusia yang beradab dengan otoritas keilmuan pada bidangnya 

masing-masing. 
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