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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 Ta A Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al\ z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 zai Z Zet ش

 sin S Es ض

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق



 

 
 

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ى

 wau W We و

 ha H Ha هـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’) 

2. Maddah 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

_ ى ا    fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas ـَ 

ي ـَ   kasrah dan ya i> i dan garis di atas 

و ـَ    dammah dan wau u> u dan garis di atas 

3. Ta martabutah 

Contoh: 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

 al-hikmah :  الحكوة

4. Singkatan-singkatan 

a. swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

b. saw.  = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam 

c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 



 

 
 

d. ra.  = radiyallahu anhu 

e. H  = Hijriyah 

f. M  = Masehi 

g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1 

h. PAI  = Pendidikan Agama Islam 

i. UU RI = Undang-undang Republik Indonesia 

j. SKS  = Sistem Kebut Semalam 

k. SMA   = Sekolah Menegah Atas 

5. Syaddah (Tasdid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:   

 al-haqq :  اَلْحَق  

 aduwwun‘ :  عَدُو  

6.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif la>m ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  اَلزَّلْزَلَةُ 



 

 
 

 al-falsafah : اَلْفَلْسَفَةُ 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta’muruna :  تأَْ مُرُوْنَ 

وْعُ   ‘al-nau :   اَلن َّ

 syai’un :   شَيْء  

 umirtu :   أمُِرْتُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRAK 

Nama : Annisa Burhaliah 

NIM : 20100115026 

Judul : Konsep Hubungan antara Pendidik dengan Peserta Didik Menurut 

Pandangan Burhanuddin Al-Zarnuji  

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Burhanuddin Al-
Zarnuji tentang hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Penelitian ini 
bertujuan untuk:  1) memahami secara mendalam konsep pendidikan Islam 
menurut Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim, 2) 
memahami hubungan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses 
pembelajaran menurut Burhanuddin Al-Zarnuji, 3) melakukan reaktualisasi 
tentang konsep pendidikan Islam menurut Burhanuddin Al-Zarnuji terhadap dunia 
pendidikan Islam saat ini. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (studi 
kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sumber data yang 
digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi data primer 
dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Burhanuddin Al-
Zarnuji, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang 
memiliki informasi relevan terkait Burhanuddin Al-Zarnuji dan pemikirannya 
tentang pendidikan Islam. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis isi 
(content analysis).  

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pemikiran Al-Zarnuji tentang 
hubungan antara pendidik dengan peserta didik berfokus pada adab-adab dalam 
Islam serta berlandaskan pada keikhlasan, kekeluargaan, kemanusiaan, kemitraan 
dan uswatul hasanah di antara keduanya. Pendidik pada posisi yang terhormat 
yang memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual, sedangkan peserta didik 
sebagai individu yang belajar, menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam 
belajar, sebagai manifestasi menuntut ilmu yang diajarkan oleh pendidik dalam 
rangka mencari ridha Allah swt, karena itu hubungan yang tercipta adalah 
hubungan timbal balik yang penuh dengan rasa kasih sayang dan kekeluargaan, 
menempatkan posisi pendidik dan peserta didik sesuai dengan proporsi masing-
masing, demi upaya terbentuknya pribadi yang berakhlakul karimah. 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang memiliki petunjuk dan peraturan yang bersifat 

menyeluruh. Hal ini tidak lain ditujukan karena Islam adalah rahmat bagi seluruh 

alam, Membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara lahir 

dan batin. Al-Qur‟an telah menegaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia 

agar menjadikan tujuan dari segala aktivitasnya sebagai bentuk ibadah kepada 

Allah swt. 

Hal tersebut dapat diaktualisasikan melalui proses pendidikan yang dapat 

memberikan manusia berbagai macam situasi guna memberdayakan potensi diri. 

Aspek-aspek dalam pendidikan yang biasanya paling dipertimbangkan antara lain 

penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku. Hal tersebut 

tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 1 ayat (1) pendidikan diartikan sebagai “Usaha sadar guna 

mengembangkan potensi manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.”
1
 

Karena potensi yang ada merupakan nilai-nilai ideal yang berimplementasi 

terhadap kepribadian manusia yang utuh dan mandiri. Makna lainnya adalah 

tujuan dari pendidikan Islam yakni untuk menanamkan takwa dan akhlak serta 

menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian 

                                                             
1
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta 

Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 3. 



2 
 

 
 

dan berbudi luhur menurut ajaran Islam.
2
 Tujuan inilah yang menjadi tujuan akhir 

dari proses pendidikan. 

Dalil-dalil yang berkaitan dengan pendidikan terdapat banyak dalam Al-

Qur’an serta hadis. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya 

pendidikan terdapat pada Q.S. Shaad/38: 29. 

تهِۦِ  تَّسُوٓاْ ءَايََٰ سَكٞ لِّيدََّ هُ إلِيَۡكَ هُثََٰ ةٌ أًَصَلٌََٰۡ ةِ  كِتََٰ سَ أوُْلىُاْ ٱلۡۡلَۡثََٰ  ٩٢وَليِتَرََكَّ

Terjemahnya:  

‚Kitab (Al-Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar 
mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat 
mendapat pelajaran.‛3

 

Kehidupan manusia yang selalu berjalan membuatnya berhubungan 

dengan masalah, termasuk aspek pendidikan. Selama manusia ada, persoalan 

pendidikan akan dianalisis dan direkonstruksi dari waktu ke waktu, baik dalam 

artian makro seperti kebijakan pendidikan, politik pendidikan, maupun dalam 

artian mikro, seperti persoalan tujuan, metode, pendidik, dan pembelajar yang 

mencakup pembahasan konsep hingga tataran praktiknya. Aksentuasinya pada 

pendidikan, karena masalah kehidupan manusia umumnya dipecahkan solusinya 

melalui pendidikan.
4
 

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

diperlukan pengembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman dengan mempertimbangkan aspek-aspek pengaruh positif dan negatif. Hal 

ini dikarenakan pendidikan sebagai bagian dari peradaban manusia, mau tidak 

                                                             
2
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara. 1991), h. 21. 

3
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 455.  

4
Maragustam, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna: Falsafah Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010), h. 179. 
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mau pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan tersebut 

mempengaruhi munculnya masalah dalam proses peningkatan kualitas pendidikan 

baik dari segi konsep maupun prakteknya di lapangan, terutama jika dikaitkan 

dengan asumsi bahwa masalah-masalah ini berpangkal pada kurang kokohnya 

landasan filosofis pendidikan. 

Masalah yang dihadapi salah satunya yaitu pudarnya nilai-nilai Islam 

dalam praktek pendidikan. Faktanya disadari atau tidak, sistem pendidikan Barat 

telah merasuki dunia pendidikan Islam, padahal landasan pendidikan Barat 

berbeda dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dipandang mengalami 

degradasi fungsional karena berarah ke orientasi material. Pendidikan cenderung 

ditetapkan sebagai aset sosial yang khusus disiapkan untuk mengisi tuntutan dunia 

kerja. Padahal diketahui bahwa pendidikan Islam bertujuan tidak sekedar 

menyiapkan tenaga kerja yang akan memenuhi tuntutan lapangan kerja dan tidak 

hanya sekedar proses pengajaran budaya  dan ilmu pengetahuan (transfer of 

knowledge), tetapi ada proses pemahaman nilai-nilai (transfer of value) ajaran 

Islam yang akan membentuk manusia yang bertakwa sehingga bahagia di dunia 

dan akhirat.
5
 

Adanya orientasi material yang sedikit demi sedikit masuk ke dalam 

pendidikan membuat hubungan antara pendidik dengan peserta didik mulai 

berubah. Nilai-nilai ekonomi menjadi motivasi sehingga yang terjadi saat ini 

adalah kedudukan pendidik dalam Islam semakin merosot, hubungan pendidik 

dengan peserta didik semakin kurang bernilai atau dapat dikatakan penghormatan 

                                                             
5
Umiarso dan Haris Fathoni Makmur, Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme 

Masyarakat Modern (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), h. 36. 
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peserta didik terhadap pendidik semakin menurun serta harga karya mengajar 

semakin menurun.
6
 

Hubungan pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran 

merupakan faktor yang sangat menentukan dan memberi pengaruh terhadap 

keberhasilan belajar peserta didik. Tentang bagaimana baiknya bahan pelajaran 

yang diberikan dan sempurnanya metode yang dipergunakan, tetapi jika hubungan 

pendidik dengan peserta didik tidak harmonis maka dapat menciptakan suasana 

yang buruk.
7
 

Pendidik dan peserta didik merupakan dua jenis status yang memainkan 

peran fungsional dalam wilayah aktivitas yang terbingkai dalam dunia 

pendidikan. Masing-masing posisi yang melekat pada kedua pihak tersebut 

mewajibkan kepada mereka untuk memainkan seperangkat peran berbeda sesuai 

dengan konstruksi struktural lingkungan pendidikan. Antara pendidik dan peserta 

didik terikat suatu nilai yang menopang terjadinya proses belajar mengajar sesuai 

dengan posisi yang diperankan. Semenjak penyusunan perencanaan pengajaran 

sampai kepada evaluasi pengajaran telah melibatkan proses hubungan timbal balik 

antara pendidik dan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung 

demi mencapai tujuan kegiatan. 

Menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik bagi seorang 

pendidik merupakan kewajiban utama. Namun sayangnya, hal ini kurang 

mendapat perhatian dewasa ini, sehingga banyak peserta didik di satu sisi tidak 

                                                             
6
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), h. 77.  

7
Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 10.  
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menghargai pendidiknya, di sisi lain pendidik juga bersikap sama terhadap peserta 

didiknya. Kondisi ini terjadi akibat kegagalan pendidik dalam menciptakan kelas 

yang harmonis ketika berlangsungnya pembelajaran. Misalnya pendidik merasa 

dirinya paling benar dan paling tahu daripada peserta didiknya. Sikap yang 

demikian dapat memperburuk gambaran pendidik itu sendiri. Padahal, pendidik 

yang ideal adalah pendidik yang mampu membangun interaksi yang harmonis dan 

efektif dengan peserta didiknya dalam pembelajaran. 

Hal tersebut ditambah proses pembelajaran yang berorientasi pada ranah 

kognitif dan mengesampingkan ranah afektif dan psikomotorik. Seperti yang 

dikatakan oleh Jamaluddin, peneliti CIDIES Ditjen Binbaga Departemen Agama 

bahwa pendidikan yang diterapkan di Indonesia, termasuk pembelajaran agama 

sejauh ini lebih menekankan pada pengetahuan dibanding bobot spiritualnya. 

Sebuah survei yang dilakukan oleh tim Universitas Indonesia membuktikan 

bahwa pelajaran dan pendidik tidak favorit di kalangan peserta didik adalah 

pelajaran dan pendidik agama. Penyebabnya adalah pendekatan yang digunakan 

amat verbalistik, tidak menyentuh pada kesadaran emosional peserta didik.
8
 

 Akibatnya dapat dilihat, banyaknya peserta didik yang moralnya kurang 

dan tidak beretika terhadap orang-orang di sekitarnya, tidak memiliki kemauan 

belajar dengan sungguh-sungguh sehingga berdampak pada prestasi belajar yang 

rendah. Sedangkan dari sisi pendidik, kebanyakan dari mereka tidak 

mencerminkan perilaku sebagai pendidik teladan sehingga tidak dapat membentuk 

karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yakni 

                                                             
8
Tim Pakar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pendidikan Islam 

dari Paradigma Klasik hingga Modern (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 266. 
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kepribadian Islam yang terinternalisasi dalam diri untuk mengamalkan ajaran 

agama dalam aktivitasnya.  

Dari segi pendidik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa paham dan kenyatan 

di lapangan bahwa pendidik dewasa ini tidak banyak lagi yang menempatkan 

dirinya sebagai pengemban amanah yang suci dan mulia, mengembangkan nilai-

nilai multipotensi peserta didik, tetapi malah menempatkan dirinya sebagai 

seorang petugas yang hanya mendapatkan gaji baik dari negara, maupun 

organisasi swasta dan mempunyai tanggung jawab tertentu yang harus 

dilaksanakan. Bahkan kadang-kadang muncul sifat buruk dari pendidik yang 

melakukan tugasnya dilandasi dengan niat materialis dan pragmatis yang tidak 

lagi dimotivasi oleh rasa keikhlasan panggilan mengembangkan fitrahnya dan 

fitrah anak didiknya. 

Fenomena relasi buruk yang terjadi antara pendidik dan peserta didik 

seperti di atas harus segera diakhiri dan digantikan dengan hubungan yang lebih 

harmonis. Pendidik dituntut untuk benar-benar memahami karakter dan potensi 

peserta didik. Dengan demikian, dalam kelas pembelajaran pendidik akan memilih 

pendekatan yang cocok dengan karakter peserta didik, sehingga anak didik merasa 

nyaman di kelas dan dalam kondisi ini potensi mereka akan lebih mudah 

berkembang. 

Menyadari pentingnya pendidikan bagi terbentuknya generasi yang 

berkepribadian Islam, tentu warisan para intelektual Muslim penting untuk dikaji 

ulang, karena pemikiran-pemikiran tersebut masih relevan diterapkan pada 

praktek pendidikan saat ini. Nurkholis Madjid pernah mengatakan bahwa 

peninggalan dunia Islam klasik begitu kaya raya, maka sungguh pemiskinan 

intelektual yang ironi jika sejarahnya yang gemilang selama 14 abad itu diabaikan 
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dan tidak dijadikan bahan pelajaran. Belajar dari sejarah merupakan perintah 

langsung dari Allah, salah satunya keharusan mempelajari warisan kekayaan 

intelektual Muslim.
9
 

Salah satu sumbangan besar pendidikan Islam datang dari Burhanuddin 

Al-Zarnuji dengan karyanya yaitu kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Kitab ini 

merupakan sebuah panduan belajar bagi peserta didik sekaligus panduan bagi 

pendidik yang sangat popular di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Kitab ini 

diakui sebagai suatu karya yang monumental dan diperhitungkan keberadaannya. 

Kitab ini banyak dijadikan sebagai bahan penelitian dan rujukan penulisan karya 

ilmiah. Penggunaannya tidak hanya di kalangan dunia Islam, tetapi kitab ini 

menjadi rujukan bagi para orientalis dan penulis Barat mengenai konsep 

pendidikan dan pembelajaran, seperti G.E. Von Grunebaum dan T.M. Abel yang 

menulis Ta’lim Al-Muta’allim Thuruq al-Ta’allum: Instruction of The Students: 

The Methods of Learning; Carl Brockelmann dengan Geschicte der Arabischen 

Litteratur; Mehdi Nakosten dengan tulisannya History of Islamic Origins of 

Western Education.
10

  

Bertitik tolak dari konteks sebelumnya, maka tulisan ini ingin mengungkap 

pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim mengenai 

konsep pendidikannya dan apakah hal tersebut memiliki relevansi jika diterapkan 

dalam konteks pendidikan saat ini. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

                                                             
9
Maragustam, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna: Falsafah Pendidikan 

Islam, h. 179.  

10
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat 

Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 107.  



8 
 

 
 

Penelitian ini berjudul “Konsep Hubungan antara Pendidik dengan Peserta 

Didik Menurut Pandangan Burhanuddin Al-Zarnuji”. Penelitian ini difokuskan 

pada hubungan yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran menurut pemikiran pendidikan Burhanuddin Al-Zarnuji. 

 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Tabel 1. Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

Konsep hubungan yang 

terjadi antara pendidik 

dengan peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran menurut 

pemikiran pendidikan 

Burhanuddin Al-Zarnuji 

a. Konsep pendidik dan peserta didik dalam 

pandangan Burhanuddin Al-Zarnuji dimana 

pendidik adalah orang yang mengajarkan ilmu 

dan berkedudukan sebagai spiritual father bagi 

seorang peserta didik, ialah yang memberi 

santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak 

dan membenarkannya. Sedangkan peserta didik 

adalah orang yang mencari ilmu 

pengetahuan/penuntut ilmu 

b. Hubungan pendidik dengan peserta didik dalam 

pemikiran Al-Zarnuji akan ditelusuri apakah 

memperhatikan adab dalam prosesnya serta 

berlandaskan pada keikhlasan, kekeluargaan, 

kemanusiaan, kesederajatan dan uswatul 

hasanah serta kemitraan dalam membina 

hubungan yang harmonis antara pendidik 

dengan peserta didik.  
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c. Relevansi pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji 

tentang hubungan antara pendidik dengan 

peserta didik terhadap pendidikan di Indonesia 

ditunjukkan bahwa Burhanuddin Al-Zarnuji 

yang sangat mengedepankan nilai-nilai akhlak 

dalam hubungan antara pendidik dan peserta 

didik, serta pendidik yang berkepribadian ideal 

dalam mendidik, hal ini sejalan dengan UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Bab II pasal 3 menunjukkan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan 

membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta manusia 

yang berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan 

mandiri serta UU tentang Guru dan Dosen yang 

memuat tentang kualifikasi dan kompetensi 

yang harus dimiliki pendidik. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidik dan peserta didik dalam pandangan 

Burhanuddin Al-Zarnuji? 

2. Bagaimana hubungan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran menurut Burhanuddin Al-Zarnuji? 

3. Bagaimana relevansi pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji tentang hubungan 

antara pendidik dengan peserta didik terhadap pendidikan di Indonesia? 
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D. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mendalami 

pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji tentang konsep pendidikan Islam. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Memahami secara mendalam konsep pendidik dan peserta didik Islam 

menurut Burhanuddin Al-Zarnuji. 

2. Memahami hubungan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran menurut Burhanuddin Al-Zarnuji. 

3. Melakukan reaktualisasi tentang konsep hubungan antara pendidik dengan 

peserta didik menurut Burhanuddin Al-Zarnuji terhadap dunia pendidikan di 

Indonesia saat ini. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

a. Memberikan sumbangan yang berpengaruh bagi ilmu pengetahuan terutama 

dalam bidang pendidikan Islam. 

b. Memberikan solusi terhadap problematika pendidikan Islam saat ini, terutama 

dalam hal krisis akhlak dan moral. 

c. Membangkitkan minat untuk terus mengkaji terkait dunia pendidikan Islam, 

baik yang terjadi di masa lampau maupun kontemporer.  

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pemahaman peneliti tentang penelitian kepustakaan yang dapat 

menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian ke depannya serta dapat menerapkan 
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ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Tarbiyah dan Kependidikan UIN Alauddin Makassar secara umum dan jurusan 

Pendidikan Agama Islam secara khusus. 

b. Bagi Pendidik  

Menambah ilmu tentang konsep pendidikan menurut Burhanuddin Al-

Zarnuji yang mengedepankan etika dan berlandaskan nilai-nilai akhlak dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat membentuk peserta didik yang 

berkepribadian Islam. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dan 

perbandingan bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian yang relevan 

F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Riskya yang berjudul “Pemikiran 

Pendidikan Menurut Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji Studi Analisis Kitab 

Ta’limul Muta’allim. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian kepustakaan (library research), sumber data primer adalah kitab 

Ta’limul Muta’alim dan sumber sekundernya adalah terjemah Ta’limul 

Muta’alim, serta buku-buku lain yang bersangkutan dan relevan. Adapun 

teknis analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan metode 

content analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemikiran 

Pendidikan Kitab Ta’limul Muta’alim menurut Syaikh Al-Zarnuji ini sangat 

dibutuhkan dalam dunia pendidikan, yang nantinya dapat dibiasakan juga 

dalam keluarga, sekolah, pergaulan, maupun sosial kemasyarakatan. 

Karakteristik pemikiran beliau dapat digolongkan dalam corak praktis yang 
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tetap berpegang teguh pada al-Qur‟an dan hadits. Kecenderungan lain dalam 

pemikiran beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai etis yang bernafaskan 

sufistik. Pendidikan akhlak yang ditekankan beliau dapat diklarifikasikan 

menjadi tiga, yakni: Pertama, akhlak kepada Allah, pendidik dan peserta 

didik dalam proses belajar mengajar diniatkan hanya kepada Allah, Kedua, 

akhlak kepada sesama manusia, terutama antara peserta didik dan pendidik 

tetapi paling tidak terhadap sesama teman harus saling menghormati dan 

menghargai satu sama lain. Ketiga, akhlak kepada ilmu itu sendiri, 

bahwasanya ilmu itu adalah cahaya bagi kita dan kedudukan yang paling 

tinggi adalah orang yang berilmu.
11

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dari segi objek kajiannya, yakni memfokuskan pada konsep 

pendidikan Burhanuddin Al-Zarnuji secara kompleks sedangkan penelitian 

ini mengkhususkan untuk menelaah hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adib Hidayatullah yang berjudul “Kajian 

Pemikiran Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim terhadap Cara Peserta didik dalam Menuntut Ilmu di Madrasah 

Aliyah Nurul Iman Kota Jambi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa cara menuntut ilmu menurut Al-

Zarnuji harus dengan adanya niat yang baik, serta kedudukan pendidik 

                                                             
11

Fenny Riskya, “Pemikiran Pendidikan Menurut Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji Studi 

Analisis Kitab Ta’limul Muta’allim”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), h. x. 



13 
 

 
 

dalam Islam sangat tinggi derajatnya, seorang peserta didik dalam menuntut 

ilmu haruslah mencari kawan baik yang membantunya untuk menjadi lebih 

baik dan bersungguh dalam belajar sehingga bias mencapai kesuksesan. 

Adapun kendala yang dihadapi MA Nurul Iman terkait menuntut ilmu 

sesuai kitab Ta’lim Al-Muta’allim adalah tidak adanya kitab serta pengaruh 

teman untuk belajar masih kurang.
12

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dari segi objek kajiannya yang memfokuskan pada tatacara 

peserta didik \menuntut ilmu di suatu madrasah serta teknik pengumpulan 

data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti, sedangkan penelitian 

ini mengkhususkan untuk menelaah hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Asti Wulandari dengan judul 

“Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syaikh Al-Zarnuji 

dalam Kitab Ta‟limul Muta‟allim di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi 

Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 

pendidikan akhlak menurut Al-Zarnuji di Pondok Pesantren Wali Songo 

Lampung Tengah. Jenis penelitiannya adalah field research (penelitian 

lapangan). Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 80% santri telah menerapkan 

konsep pendidikan akhlak menurut Syaikh Al-Zarnuji dan 20% santri belum 

mampu menerapkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

                                                             
12

Adib Hidayatullah, “Kajian Pemikiran Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim terhadap Cara Peserta didik dalam Menuntut Ilmu di Madrasah Aliyah Nurul 

Iman Kota Jambi”, Skripsi (Jambi: Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, 2020), h. i. 
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implementasi konsep pendidikan akhlak menurut Al-Zarnuji sudah cukup 

baik di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah.
13

 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dari segi objek kajian dan jenis penelitian yang memfokuskan 

pada penerapan pendidikan akhlak di madrasah sedangkan penelitian ini 

mengkhususkan untuk menelaah hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Husna dengan judul “Pendidikan 

Karakter dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Thariq Al-Ta’allum Karya 

Burhanuddin Al-Zarnuji”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research) dari studi pemikiran para tokoh, pengumpulan data 

dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan 

penelitian lalu dianalisis dengan metode content analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allim Thariq Al-Ta’allum masih 

relevan sampai saat ini dan berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

seperti niat dalam mencari ilmu; memilih ilmu, pendidik dan teman; 

menghormati ilmu dan pendidik; kesungguhan dalam mencari ilmu, 

beristiqamah, dan cita-cita yang luhur; metode belajar; tawakkal dan 

bersikap wara‟.
14

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dari segi objek kajian yang membahas tentang pendidikan 

                                                             
13

Mei Asti Wulandari, “Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syaikh Al-

Zarnuji dalam Kitab Ta‟limul Muta‟allim di Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi Lampung 

Tengah”, Skripsi (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. iii.  

14
Lailatul Husna, “Pendidikan Karakter dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Thariq Al-

Ta’allum Karya Burhanuddin Al-Zarnuji”, Skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Kependidikan UIN Sumatera Utara, 2018), h. i.  
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karakter dalam kitab Ta‟lim Al-Muta‟allim sedangkan penelitian ini 

mengkhususkan untuk menelaah hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Maisarah dengan judul “Konsep 

Pendidikan Karakter Perspektif Syeikh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan pendekatan historis edukatif. Analisis 

data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsep pendidikan menurut Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-

Muta’allim menekankan pada aspek nilai adab, baik secara lahiriah maupun 

batiniah. Al-Zarnuji juga menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar 

transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi yang terpenting adalah 

nilai adab. Metode pembentukan karakter mencakup 1) pemberian nasehat, 

2) saling mengingatkan, 3) pembentukan mental jiwa. Relevansi konsep 

pendidikan karakter Syeikh Burhanuddin Al-Zarnuji dengan khasanah 

keilmuan pendidikan modern diharapkan agar anak didik menjadi manusia 

yang berperilaku baik.
15

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis dari segi objek kajian yang membahas tentang pendidikan 

karakter dalam kitab Ta‟lim Al-Muta‟allim sedangkan penelitian ini 

mengkhususkan untuk menelaah hubungan antara pendidik dan peserta 

didik dalam pembelajaran. 
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Suci Maisarah, “Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Syeikh Burhanuddin Al-

Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim”, Tesis (Banjarmasin: Program Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin, 2015), h. i. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Biografi Burhanuddin Al-Zarnuji 

1. Latar Belakang Kelahiran 

Nama lengkapnya adalah Syeikh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin al-Khalil 

Zarnuji. Belum ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. Adapun mengenai 

wafatnya, setidaknya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa 

Burhanuddin Al-Zarnuji wafat pada tahun 591 H/1195 M. Sedangkan pendapat yang 

kedua mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 840 H/ 1243 M. Ada pula yang 

menyatakan bahwa Al-Zarnuji hidup semasa dengan Rida ad-Din an-Naisaburi yang 

hidup antara tahun 500-600 H. Ada satu pendapat yang menyatakan jika dilihat dari 

nisbahnya Al-Zarnuji, maka ia berasal dari Zaradj. Berkaitan dengan ini, Mochtar 

Affandi mengatakan: it is a city in Persia which was formally a capital and city of 

Sadjistan to the South Herat (now Afghanistan). Hal ini juga dikemukakan Abd al-

Qadir Ahmad yang mengatakan bahwa Al-Zarnuji berasal dari suatu daerah yang kini 

dikenal dengan nama Afghanistan.
1
 

Pendapat lain mengatakan nama Al-Zarnuji berasal dari kota Zarnuj, yaitu 

negeri yang menurut Al-Qarasyi berada di Turki dan menurut Yaqut Al-Hamami 

terletak di Turkistan, tepatnya di seberang sungai Tigris. Al-Zarnuji adalah pengikut 

mazhab Hanafi. Mazhab tersebut dianut oleh orang-orang Turki dan keturunannya 

diberbagai penjuru dunia seperti Turkistan, Afghanistan, dan Pakistan. Ciri utama 
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Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 104.   
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mazhab tersebut adalah mengandalkan ra’yu dan analogi.
2
 Ada kemungkinan bahwa 

beliau tinggal di daerah Irak atau Iran melihat dari pengetahuannya tentang syair 

Persia di samping contoh-contoh peristiwa pada masa Abbasiyah yang diceritakan 

dalam kitabnya.
3
 

Burhanuddin al-Zarnuji lahir sekitar akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, 

maka bila ditarik kesimpulan dari kurun waktu tersebut dapat diketahui bahwa 

Burhanuddin al-Zarnuji hidup pada masa periode ke empat, yaitu antara tahun 750-

1250 M. Dalam catatan sejarah, periode ini merupakan zaman keemasan atau 

kejayaan peradaban Islam pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya. 

Dalam hubungan ini Hasan Langgulu mengatakan: “Zaman keemasan ini mengenal 

dua pusat kerajaan, yaitu kerajaan Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad (750-1250) 

dan kerajaan Umayyah yang berpusat di Spanyol yang berlangsung kurang lebih 

delapan abad (711-1492).
4
 

2. Riwayat Pendidikan  

Riwayat pendidikan dapat diketahui melalu para peneliti. Seperti Djudi yang 

mengatakan bahwa Al-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, yaitu kota 

yang menjadi pusat kegiatan keilmuan, pengajaran, dan lain-lainnya. Masjid-masjid 

di kedua kota tersebut dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan ta‟lim yang diasuh 

antara lain oleh Burhanuddin al-Marginani, penulis kitab Al-Hidayah dan puteranya, 

                                                             
2
Tim Pakar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pendidikan Islam dari 

Paradigma Klasik hingga Modern, h. 267. 

3
Maragustam, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna: Falsafah Pendidikan Islam, h. 

180.  
4
Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa dan Psikologi dan Pendidikan 

(Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), h. 13.  
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Nizanuddin bin Burhanuddin Al-Marghinani Syamsuddin Abd Wajdi Muhammad bin 

Muhammad bin Abd as-Sattar al-Amidi. 

Selain bebebarapa pendidik tersebut, Al-Zarnuji belajar kepada Ali bin Abu 

Bakar bin Abd Al-Jalil Farghani Al-Marghinani Ar-Rusytani; Rukn al-Islam 

Muhammad bin Abi Bakar yang merupakan seorang ahli fikih, sastra, dan syair yang 

wafat pada tahun 573 H/1177 M; Burhanuddin Al-Kasyani, wafat tahun 587 H/1191 

M; Hammad bin Ibrahim, seorang ahli fikih, sastra, dan ilmu kalam, wafat pada tahun 

576 H/1180 M; Fakhruddin Al-Hasan bin Mansur yang dikenal dengan Qadli Khan, 

wafat tahun 592 H/1196 M; Rukn Ad Din Al-Farghani ahli sastra dan syair, wafat 

pada tahun 594 H/1098 M; Al-Imam Sadid Ad-Din Asy-Syirazi.
5
 

Berlandaskan informasi tersebut, dapat diasumsikan bahwa selain menjadi 

intelektual dalam bidang pendidikan dan tasawuf, Al-Zarnuji juga menguasai bidang-

bidang lain seperti sastra, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya, meskipun belum 

diketahui secara pasti bahwa untuk bidang tasawuf beliau memiliki seorang pendidik 

tasawuf yang masyhur. Namun, dapat diduga bahwa dengan memiliki pengetahuan 

yang luas dalam bidang fikih dan ilmu kalam disertai jiwa sastra yang halus dan 

mendalam, seseorang telah memiliki peluang yang tinggi untuk masuk ke dalam 

dunia tasawuf. 

Burhanuddin Al-Zarnuji diperkirakan hidup pada masa keempat dari periode 

pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yakni antara tahun 750-1250 M. 

Sejarah mencatat bahwa periode ini merupakan zaman kegemilangan peradaban 

Islam, terutama pada bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat 

                                                             
5
Tim Pakar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pendidikan Islam dari 

Paradigma Klasik hingga Modern, h. 269.  
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dan berbagai kitab telah ditulis, seperti ilmu bahasa, sejarah, geografi, sastra, dan 

filsafat.  Lembaga pendidikan bermunculan mulai dari tingkat dasar sampai 

pendidikan dengan tingkat perpendidikan tinggi, di antaranya Madrasah Nizhamiyah 

yang didirikan oleh Nizham al-Muluk (457 H/1060 M), Madrasah An-Nuriyah al-

Kubra yang didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun 563 H/1167 M di 

Damaskus dengan cabangnya yang sangat banyak di kota Damaskus, Madrasah al-

Mustansiriyah yang didirikan oleh al-Mustansir Billah (Khalifah di Abbasiyah pada 

saat itu) di Baghdad pada tahun 631 H/1234 M. Sekolah yang disebut terakhir ini 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti gedung berlantai dua, 

aula, perpustakaan dengan jumlah koleksi kurang lebih 80.000 buku, halaman, 

lapangan yang luas, masjid, balai pengobatan, dan fasilitas lainnya. Keistimewaan 

Madrasah al-Mustansiriyah ini adalah mengajarkan empat mazhab dalam ilmu fikih 

yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad ibn Hambal.
6
 

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas amat 

menguntungkan bagi pembentukan Al-Zarnuji sebagai seorang ilmuwan atau ulama 

yang luas pengetahuannya. Berlandaskan pada fakta ini, Hasan Langgulung 

menyatakan bahwa Al-Zarnuji termasuk seorang filsuf yang memiliki sistem 

pemikiran tersendiri dan dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-

Ghazali, dan lain-lain.
7
 Burhanuddin Al-Zarnuji adalah seorang filsuf, tetapi dia 

bukan pengikut Ibnu Sina, sebaliknya dia lebih dekat kepada Al-Ghazali. Hal ini 

dapat dilihat dari jejak Al-Ghazali yang tampak dalam bukunya. Konsep 

                                                             
6
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam, h. 106.    

7
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam, h. 107.    
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epistemologinya tidak lebih dari apa yang kita lihat di buku pertama Ihya 

Ulumuddin.
8
 

3. Karya Burhanuddin Al-Zarnuji  

Konsep pendidikan yang dikemukakan Al-Zarnuji secara monumental 

dituangkan dalam karyanya Ta‟lim Al-Muta‟allim. Kitab ini banyak diakui sebagai 

suatu karya yang jenial dan monumental serta sangat diperhitungkan eksistensinya. 

Kitab ini banyak dijadikan sebagai bahan penelitian dan rujukan penulisan karya 

ilmiah. Keterkenalan kitab Ta’lim Al-Muta’allim terlihat dari penyebaran buku ke 

hampir seluruh bagian dunia. Kitab ini telah diterjemahkan serta dikaji di berbagai 

negara, baik Timur maupun Barat. Kitab ini menarik perhatian beberapa ilmuwan 

termasuk para orientalis dan penulis Barat untuk memberikan komentar atau syarah 

terhadapnya, seperti G.E. Von Grunebaum dan T.M. Abel yang menulis Ta’lim Al-

Muta’allim Thuruq al-Ta’allum: Instruction of The Students: The Methods of 

Learning; Carl Brockelmann dengan Geschicte der Arabischen Litteratur; Mehdi 

Nakosten dengan tulisannya History of Islamic Origins of Western Education.
9
 

Adapun motivasi penulisan kitab Ta‟lim al-Muta‟allim, Burhanuddin al-

Zarnuji didorong oleh pengamatannya terhadap para penuntut ilmu di zamannya. 

Mereka bersungguh-sungguh dalam belajar menekuni ilmu, akan tetapi mereka 

mengalami kegagalan (tidak sukses), atau mereka sukses tetapi sama sekali tidak 

dapat memetik kemanfaatan buah hasil ilmunya, untuk mengamalkan, menyebarkan, 

dan mengajarkannya. Mereka sebenarnya tekun belajar, namun terhalang dari 

                                                             
8
Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21, h. 99.  

9
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan 

Islam, h. 107.     
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kemanfaatan ilmu dan buahnya. Sebab mereka pada umumnya salah jalan, yakni 

metode belajarnya. Mereka meninggalkan berbagai macam syarat yang harus 

dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam kitab ini yang harus dilaksanakan dalam 

belajar.  

Padahal siapa saja yang salah jalan pasti tersesat dan gagal tujuannya, baik 

sedikit atau banyak, kecil maupun besar. Oleh karena itu, dengan motivasi tersebut 

beliau terpanggil untuk mencoba memberikan bimbingan dan pedoman bagi para 

pelajar penuntut ilmu sebagai metode belajar efektif menjadi ulama. 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim yang ditulis oleh Al-Zarnuji adalah kitab tuntunan 

atau panduan belajar bagi peserta didik serta panduan bagi pendidik. Keistimewaan 

kitab ini terletak pada materi yang dikandungnya, meskipun kecil dan judul yang 

seakan-akan hanya menjelaskan tentang metode belajar, akan tetapi lebih mendalam 

dari itu, Ta’lim Al-Muta’allim membahas tentang tujuan belajar, prinsip belajar, 

strategi belajar, serta aspek-aspek pendidikan secara umum dan komponen-komponen 

pembelajaran secara khusus yang dilandaskan pada moral religius.  

a. Kewajiban Menuntut Ilmu dan Keutamaannya 

Pasal pertama ini memuat tentang kewajiban dalam menuntut ilmu yang 

disabdakan oleh Rasulullah saw. bahwa menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki 

dan muslim perempuan. Hal yang perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu 

bagi Muslim laki-laki dan perempuam ini tidaklah untuk sembarang ilmu, tapi 

terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan tatacara bertingkah laku atau 

bermuamalah terhadap sesama manusia, sehingga ada yang berkata “Ilmu yang paling 

utama adalah ilmu hal. Dan perbuatan yang mulia adalah menjaga perilaku.”  
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Kita diharuskan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan amalan 

ibadah untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena sesuatu yang menjadi sarana 

untuk melakukan kewajiban, maka hukum mempelajarinya menjadi wajib. Ilmu 

agama adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan ajaran agama. Selain itu, ada 

amalan dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang hukumnya fardu kifayah, seperti 

salat jenazah. Jika sudah ada orang yang mempelajarinya, maka yang lain sudah 

gugur kewajibannya. Namun, jika tidak ada yang mempelajarinya di daerah tersebut, 

maka semua orang akan dihukum berdosa.
10

 

Setiap Muslim juga wajib mempelajari akhlak yang terpuji dan tercela. 

Akhlak-akhlak tercela harus diketahui sifat-sifatnya agar dapat dihindari ataupun 

dihilangkan. Terdapat ilmu yang haram untuk dipelajari seperti ilmu nujum karena 

hanyalah suatu kesia-siaan dan membawa kepada keburukan, tetapi dibolehkan untuk 

mempelajari ilmu nujum (ilmu falaq) untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu 

salat. Kita juga diperbolehkan untuk mempelajari ilmu kedokteran, karena itu 

merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, dan 

lain-lain.
 11

 

Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, 

karena ilmu khusus dimiliki oleh manusia, hal yang berada di luar ilmu bisa saja 

dimiliki manusia ataupun hewan. Adanya ilmu pengetahuan membuat Allah swt. 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri, h. 9.  

11
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 15.   
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mengangkat derajat Nabi Adam as. Keberadaan ilmu sangat penting sebagai jalan 

untuk bertakwa dan dengan takwa inilah manusia mendapat kedudukan yang 

terhormat di sisi Allah swt.  

b. Niat dalam Mencari Ilmu 

Niat adalah pokok dari segala amal ibadah, karena amal perbuatan manusia 

tergantung dari niatnya. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas 

mengharap rida Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghidupkan agama, dan 

melestarikan IslamDibolehkan berniat untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat 

demi amar maruf nahi munkar dan menegakkan kebenaran.
12

 

إقبال وينوى بو: الشكر على نعمة العقل، وصحة البدن, ولا ينوى بو 
الناس عليو، ولا استجلاب حطام الدنيا، والكرامة عند السلطان وغيره  

Dalam menuntut ilmu, hendaklah didasari dengan niat untuk mensyukuri 

nikmat akal dan badan yang sehat. Jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, 

kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan penguasa.
13

 

Jangan sampai muncul niat untuk mendapatkan kehormatan di depan 

masyarakat atau penjabat serta untuk memburu hal-hal yang berbau dunia yang hina 

dan fana serta berniat untuk mencari keuntungan bagi diri dan hawa nafsu. 

Niat yang baik dan benar akan membawa manusia merasakan manis dan 

nikmatnya ilmu, serta mengantarkan menuju ketakwaan yang merupakan posisi 

derajat tertinggi di sisi Allah Swt. kelak. 

c. Cara memilih ilmu, pendidik, teman, dan ketekunan 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 15.      
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Ketika menuntut ilmu, seseorang harus memilih ilmu pengetahuan yang 

paling baik atau paling cocok dengan dirinya. Hal pertama yang perlu dipelajari 

adalah ilmu yang paling baik dan yang diperlukan dalam urusan agama, kemudian 

barulah ilmu-ilmu yang dibutuhkannya di masa depan. Satu hal yang perlu 

diperhatikan bahwa ilmu tauhid harus didahulukan, supaya manusia mengetahui sifat-

sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik.
14

 

Selanjutnya hal yang harus diperhatikan adalah memilih pendidik yang baik. 

Carilah pendidik yang alim, wara‟, berakhlak mulia, penyantun, dan penyabar, karena 

menuntut ilmu memerlukan kesabaran dan ketekunan. Burhanuddin Al-Zarnuji juga 

menegaskan bahwa orang yang menuntut ilmu harus memilih untuk berteman dengan 

orang yang tekun belajar, bersifat wara‟, dan istiqamah serta orang yang suka 

memahami ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis Rasulullah saw. 

d. Cara menghormati ilmu dan pendidik 

Peserta didik harus menghormati ilmu yang dipelajarinya dengan selalu 

mengikuti adab ketika menuntut ilmu, menghormati pendidik, serta menyayangi 

teman agar ilmunya menjadi berkah. Hendaknya untuk selalu mendengarkan apa 

yang dipelajari dengan penuh hikmah, serta selalu bertukar pendapat dengan pendidik 

mengenai ilmu yang dipelajari, karena ia lebih tahu tentang karakter dan 

kecenderungan peserta didik dalam menuntut ilmu.
15
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 
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Sebagaimana dikatakan bahwa suksesnya seseorang disebabkan karena 

mengagungkan ilmu, ulama, sebaliknya, kegagalan seseorang dalam belajar terjadi 

karena tidak menghormatinya, bahkan meremehkannya. Manusia tidak dikatakan 

kufur karena berbuat maksiat, tetapi manusia dapat menjadi kufur karena tidak mau 

menghormati perintah Allah Swt. dan meremehkan larangan-Nya. 

e. Kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqamah, dan cita-cita yang luhur 

Peserta didik harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh 

dan tekun dalam menuntut ilmu karena modal yang paling pokok dan mendasar 

adalah kesungguhan. Segala sesuatu dapat dicapai asal bersungguh-sungguh dan 

bercita-cita luhur.
16

 Burhanuddin Al-Zarnuji menegaskan golongan manusia yang 

paling tinggi derajatnya adalah golongan manusia yang berilmu. Orang yang 

memperoleh ilmu berarti dia telah mencapai segalanya. Jika kamu telah memperoleh 

ilmu, maka jangan risau bila kamu gagal meraih kedudukan duniawi yang lain dan 

jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia dan kenikmatannya. Karena 

sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama Islam, terutama ilmu fikih.
17

 

Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah 

Swt. akan menunjukkan jalan untuk memperoleh ilmu kepada mereka, hal ini 

bermakna bahwa siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sesuatu 

dengan baik pasti berhasil, siapa tekun pasti sukses. 

f. Ukuran dan urutannya 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 
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Burhanuddin Al-Zarnuji menyarankan untuk memulai mengaji (dalam hal ini 

menuntut ilmu) pada hari Rabu. Beliau berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang 

berbunyi “Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi 

sempurna.”. Kebiasaan ini termasuk yang baik dan benar karena hari Rabu adalah 

hari cahaya diciptakan.
18

 

Peserta didik yang baru memulai dalam menuntut ilmu, baiknya mempelajari 

kitab yang mudah dimengerti terlebih dahulu. Membacanya kemudian mengkaji 

pelajaran tersebut berkali-berkali, sehingga ketika sudah paham dengan apa yang 

dipelajarinya dapat dilanjutkan ke pelajaran yang lain. Hal yang perlu diperhatikan 

bagi peserta didik adalah selalu mencatat apa yang telah dipahaminya karena hal ini 

akan bermanfaat di masa yang akan datang. Tidak lupa bahwa seorang peserta didik 

harus berusaha sambil berdoa kepada Allah swt, serta bersyukur dalam bentuk hati, 

ucapan, dan tindakan nyata.  

g. Tawakkal 

Ketika menuntut ilmu, peserta didik harus bertawakkal kepada Allah dan tidak 

perlu cemas soal rezeki. Orang-orang yang menuntut ilmu agama akan diberi 

kecukupan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapapun yang menuntut 

ilmu maka ingatlah bahwa prosesnya tidak terlepas dari segala kesulitan dan cobaan. 

Orang yang tabah dalam menghadapi kesulitan ketika mencari ilmu sesungguhnya 

akan merasakan nikmatnya ilmu, yang mana nikmatnya tidak ada bandingannya di 

dunia. 

h. Waktu belajar ilmu 
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Menuntut ilmu waktunya dimulai dari kanak-kanak sampai ke liang lahat, 

yang artinya yakni tidak ada batasan waktu untuk menuntut ilmu bagi manusia. Masa 

muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya, karena pada masa inilah 

manusia lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Waktu terbaik untuk belajar adalah 

menjelang waktu subuh dan antara waktu Magrib sampai Isya‟. Jika kita merasa lelah 

untuk mempelajari satu ilmu, maka boleh untuk beralih mempelajari bidang ilmu 

lain.
19

 

Memperhatikan waktu-waktu ketika menuntut ilmu adalah hal yang penting 

sehingga kita dapat menghargai waktu yang diberikan dan mendapatkan lebih banyak 

manfaat dalam menuntut ilmu. 

i. Saling mengasihi dan menasehati 

Orang yang menuntut ilmu haruslah menyayangi sesamanya, merasa senang 

ketika orang disekitarnya mendapat kebaikan. Tidak merasa iri karena sifat itu 

berbahaya dan merupakan perbuatan yang sia-sia.
 20

 Ada sebuah perkataan bahwa 

orang yang berlaku baik, akan dibalas dengan kebaikan dan orang yang jahat akan 

dibalas dengan kejahatan, maka sibuklah untuk mengerjakan kebaikan dan hindari 

permusuhan terutama jika menghadapi orang yang bodoh.  

j. Mencari tambahan ilmu pengetahuan 

Sebagai seorang Muslim, hendaknya menggunakan waktu dengan sebaik-

baiknya untuk belajar dan menambah ilmu setiap hari sedikit demi sedikit karena 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 
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sesuatu yang banyak itu berasal dari yang sedikit, sehingga ia mendapat kemuliaan. 

Lebih baik lagi jika menulis ilmu bermanfaat yang diperolehnya, karena ilmu yang 

dihafal akan cepat hilang, sedangkan ilmu yang ditulis akan tetap abadi.
21

  Waktu 

hidup manusia tidaklah pasti karena umur itu adalah hal yang pendek sedangkan ilmu 

begitu luas cakupannya, maka hendaklah kita jangan mengabaikan kesempatan yang 

ada untuk terus menambah ilmu.   

k. Bersikap wara‟ ketika menuntut ilmu 

Dalam menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk bersifat wara‟ agar ilmunya 

bermanfaat dan belajarnya dimudahkan. Perbuatan yang termasuk dalam sifat wara‟ 

adalah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak 

berguna. Menjauhi orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat serta 

senang menganggur hingga dapat mempengaruhi diri sendiri.
22

  

Memiliki sifat wara‟ berarti selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, teliti 

untuk memulai aktivitasnya dan senantiasa mengikuti adab-adab walaupun itu adalah 

hal yang kecil. 

l. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya  

Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan adalah dengan rajin dalam belajar, 

mengurangi makan, memperbanyak salat malam, membaca al-Qur‟an, membaca doa 

ketika hendak memegang buku dan selesai salat fardu, serta banyak membaca salawat 

atas Rasulullah saw. Selain itu, menjaga apa yang dimakan untuk menguatkan hafalan 

dan menyembuhkan segala penyakit. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan 
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lemahnya hafalan adalah perbuatan maksiat dan dosa, prihatin memikirkan harta, 

terlalu banyak kerja serta merasa cemas dengan urusan dunia sampai melupakan 

untuk berbuat kebaikan
23

 

m. Hal-hal yang mempermudah rezeki, hal-hal yang menghambat rezeki, hal-hal yang 

memperpanjang dan mengurangi umur 

Untuk menjadikan diri merasa tenang dalam menuntut ilmu, maka ada 

beberapa hal yang diperhatikan seperti penyebab datangnya rezeki serta yang 

menghalanginya, penyebab panjang umur serta yang menghalanginya. Bangun pagi-

pagi itu diberkahi dan membawa berbagai kenikmatan, wajah yang berseri-seri, 

bertutur kata yang manis dan banyak bersedekah. Ada beberapa hal yang paling kuat 

untuk menambah rezeki, yakni salat dengan khusyu‟, memenuhi rukun-rukun, syarat-

syarat, dan adabnya, melaksanakan salat duha, membaca surat al-Waqi‟ah pada waktu 

malam, membaca surat al-Mulk, al-Muzammil, al-Lail, dan al-Insyirah, membaca 

banyak doa agar dikaruniai rezeki.
24

 Adapun hal-hal yang menyebabkan panjang 

umur di antaranya: takwa kepada Allah swt, tidak menyakiti orang lain, 

menghormati orang tua, menyambung kekerabatan (silaturrahim), dan salat dengan 

penuh penghormatan. 

B. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 
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Belajar adalah suatu kegiatan yang memiliki makna yang luas. Hal ini 

berakar pada kenyataan bahwa apa yang disebut dengan belajar itu adalah kegiatan 

yang bermacam-macam. Banyak aktivitas-aktivitas yang hampir setiap orang dapat 

disetujui kalau disebut aktivitas belajar, seperti misalnya mendapatkan 

perbendahaaran kata-kata baru, menghafal syair, menghafal nyanyian, dan 

sebagainya. Ada pula beberapa aktivitas yang tidak terlalu jelas apakah hal itu 

termasuk sebagai aktivitas belajar seperti mendapatkan bermacam-macam sikap 

sosial (misalnya prasangka), kegemaran, pilihan dan lain-lainnya.
25

 

Menurut Cronbach, ‚Learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience.‛ Bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Maksud dari definisi ini adalah belajar 

bukanlan semata-mata perubahan dan penemuan, tetapi sudah mencakup kecakapan 

yang dihasilkan akibat perubahan dan penemuan tadi. Setelah terjadi perubahan dan 

menemukan sesuatu yang baru, maka akan timbul suatu kecakapan yang 

memberikan manfaat bagi kehidupannya. Intinya, belajar adalah outcome. 

Sedangkan menurut Drs. Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
26 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang ketika 

berhadapan dengan tuntutan-tuntutan yang dialaminya ketika berinteraksi dengan 
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lingkungan sekitar yang membentuk pengalamannya tersebut. Belajar akan 

memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatiannya sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkannya. 

Dalam konteks belajar itu terdapat pula istilah mengajar. Mengajar diartikan 

sebagai kegiatan mengarahkan, menyampaikan kemudahan bagaimana cara 

menemukan sesuatu (bukan memberi sesuatu) sesuai kemampuan yg dimiliki 

pendidik. Mengajar pada hakikatnya adalah proses transfer atau pengalihan 

pengetahuan, informasi, istiadat, serta nilai dari seorang pendidik kepada peserta 

didik. 

Konsep-konsep yang wajib diterapkan di dalam proses mengajar merupakan 

prinsip belajar itu sendiri. Seorang pendidik akan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik jika ia mampu menerapkan cara mengajar yang serasi dengan prinsip-

prinsip orang belajar. Artinya adalah agar dapat memantau sendiri apakah tugas-tugas 

mengajar yang dilakukannya telah sinkron dengan prinsip-prinsip belajar, maka 

pendidik perlu menginterpretasikan prinsip-prinsip belajar itu. Mengajar dengan 

memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip belajar ini telah menciptakan istilah 

pembelajaran (learning). 

Pengertian membelajaran menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20 adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27

 Dimyati dan Mudjiono 

mengartikan pembelajaran sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk memahamkan 

                                                             
27

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta 

Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 2.   



32 
 

 
 

peserta didik sehingga dapat diartikan pembelajaran merupakan upaya-upaya yang 

terprogram dan terencana untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar sehingga 

terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.
28

 

Menurut Gagne pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik yang terdiri dari kegiatan yang dirancang dan 

disusun sedemikian rupa demi mempengaruhi dan membantu terjadinya proses 

belajar peserta didik secara internal.
29

 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan 

kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral 

keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya 

menggambarkan aktivitas pendidik, sedangkan pembelajaran menggambarkan 

aktivitas peserta didik.
30

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Pembelajaran dapat diartikan sebagai 

usaha pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. 

2. Ciri-ciri Pembelajaran 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. 
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b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang peserta didik. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 

f. Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun secara psikologi. 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan peserta didik. 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja.
31 

3. Komponen Pembelajaran 

a. Tujuan 

Proses pembelajaran tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin diraih. Tujuan 

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh 

pendidik sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung dan tertuang secara terperinci 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Muatan dari tujuan pembelajaran 

ini masih terkait dengan klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom yaitu:  
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1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisi, sintesis, 

dan evaluasi. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yang 

meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi.  

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan 

dan kemampuan bertindak, meliputi enam aspek yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual, ketepatan, keterampilan 

kompleks, serta gerakan ekspresif dan interpretatif.
32 

b. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran yang memegang peranan krusial untuk membantu peserta didik 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan 

sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, pengertian, konteks, 

data, proses, nilai, kemampuan serta keterampilan. Materi yang dikembangkan 

pendidik hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus yang 

penyampaiannya cocok dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik.
33

 Secara 

singkat materi pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. 

                                                             
32

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010) h. 22. 

33
Darwin Syah, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007), h. 69.  



35 
 

 
 

c. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai petunjuk kepada pendidik dalam merumuskan kurikulum dan menentukan 

materi belajar untuk melaksanakan proses pembelajaran.
34

 Perencanaan ini termasuk 

di dalamnya menentukan media serta metode yang akan digunakan nantinya. Secara 

rinci Soekamto mengutarakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang mendeskripsikan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi pendidik dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Sebuah model pembelajaran harus mengandung empat komponen dasar, 

yakni: (1) orientation to the model (bagian ini dapat disejajarkan dengan pendekatan 

pembelajaran); (2) the model of teaching; (3) application; (4) instructional and 

naturant effect yakni tujuan pembelajaran.
35

 

Sehingga model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran  

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pendidik. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

d. Media Pembelajaran 
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Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar.
36

 Media jika dipahami secara garis besar ialah manusia, 

materi atau peristiwa yang membentuk suasana sehingga mampu menjadikan peserta 

didik memperoleh pengetahuan, keterampilan atau perilaku. Pendidik, buku teks, 

serta lingkungan sekolah pada pengertian ini termasuk dalam media. Secara lebih 

spesifik, pengertian media pada proses pembelajaran menjurus sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

pulang informasi visual atau lisan. Secara singkat media merupakan alat atau wahana 

yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi 

pembelajaran. 

Secara garis besar media pembelajaran terbagi atas: 

1) Media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki 

unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.  

2) Media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung 

unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan lain-lain.  

3) Media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga 

memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film dan 

sebagainya. 

e. Evaluasi Pembelajaran 
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Evaluasi hasil belajar pembelajaran adalah suatu proses menentukan nilai 

prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan standar serta indikator tertentu 

agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi hasil 

belajar digunakan untuk menyimpulkan apakah tujuan instruksional suatu program 

telah tercapai.
37

 Proses ini dilaksanakan melalui pengukuran dan penilaian terhadap 

kesesuaian antara tujuan instruksional yang telah ditetapkan dengan prestasi hasil 

belajar yang diperoleh melalui tes atau ujian. 

Evaluasi hasil belajar merupakan hasil kompetensi dan kecakapan peserta 

didik dalam pembelajaran. Kompetensi berarti kemampuan diri yang dimiliki peserta 

didik baik dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap. Kompetensi tes 

hasil belajar ini merupakan domain dari ranah pembelajaran taksonomi Bloom yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Kegunaan evaluasi pembelajaran secara praktis dalam praktek pendidikan 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Diagnostik, berfungsi menentukan bagian kesulitan-kesulitan yang dialami 

peserta didik selama pembelajaran dan apa penyebab dari kesulitan tersebut.. 

Hal ini dapat terjadi di keseluruhan bidang atau pada bidang-bidang tertentu 

saja yang dipelajari oleh peserta didik. Jadi dengan mengadakan evaluasi, 

sebenarnya pendidik mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang 

kebaikan dan kelemahannya. Tentunya dengan diketahui sebab-sebab 

kelemahan ini, maka akan lebih mudah menemukan jalan untuk mengatasinya. 
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2) Seleksi, berfungsi menentukan mana calon peserta didik yang dapat diterima di 

sekolah tertentu dan mana yang tidak dapat diterima, menentukan naik atau 

lulus tidaknya peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran 

tertentu.   

3) Penempatan, berfungsi menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan/potensi 

mereka. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri sendiri 

sehingga pelajaran dapat lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan 

yang ada. 

4) Pengukur keberhasilan berfungsi penilaian dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana suatu program berhasil diterapkan.
38

 

C. Pendidik  

1. Pengertian Pendidik 

Pendidik dalam pandangan Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pendidik artinya orang yang mendidik.
39

 Pendidik berasal dari kata didik yang artinya 

memelihara, merawat, dan memberi latihan agar individu yang diajarkan memiliki 

ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan, kemudian 

menambahkan awalan pe- hingga menjadi pendidik yang berarti orang yang 
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mendidik. Dalam bahasa Arab, pendidik umumnya disebut dengan beberapa istilah 

seperti mudarris, ustadz, murabbiy, muallim, dan sebagainya.
40

 

Menurut Ahmad Tafsir, pendidik dalam Islam adalah orang yang 

bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik yang berupaya 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik potensi afektif 

(rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).
41

 Pendidik adalah orang yang 

berperan dalam usaha mewujudkan budi pekerti dan akhlakul karimah sebagai 

transfer of values kepada peserta didik.  

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang memiliki 

peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan menanamkan nilai-

nilai moral kepada peserta didik untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam, 

yakni bertakwa kepada Allah swt. 

2. Syarat-syarat Pendidik 

Menjadi pendidik yang baik tentunya memerlukan syarat ataupun kriteria. 

Menurut Imam Al-Ghazali bahwa pendidik yang dapat diserahi tugas mengajar 

adalah pendidik yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga pendidik yang baik 

akhlaknya dan kuat fisiknya. Kesempurnaan akal mengantarkan kepada untuk 

memiliki banyak ilmu pengetahuan secara mendalam dan memahamkannya kepada 

peserta didik dalam proses pembelajaran, juga untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Dengan akhlaknya yang baik ia dapat menjadi contoh dan teladan yang 
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baik bagi para peserta didiknya. Fisik yang kuat membantunya dapat melaksanakan 

tugas mendidik dengan baik dan penuh tanggung jawab.
42

 

3. Tugas Pendidik 

a. Sebagai pendidik (educator) yakni yang mengantarkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaan kepribadian yang insan kamil, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

oleh pencipta-Nya. 

b. Sebagai pengajar (instructional) yakni bertugas merencanakan program 

pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melakukan evaluasi 

setelah program telah dilaksanakan. 

c. Sebagai pemimpin (managerial) yakni menjadi teladan yang baik bagi diri sendiri, 

peserta didik, maupun masyarakat yang memberikan pengaruh positif, terutama 

bagi proses menuju kedewasaan kepribadian peserta didik.
43

 

D. Peserta Didik 

1. Definisi Peserta Didik 

Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmidz 

dengan bentuk jamaknya adalah talamidz yang artinya peserta didik, maksudnya 

adalah orang-orang yang mencita-citakan pendidikan. Terdapat istilah lain, yakni 

thalib yang bentuk jamaknya thullab yang artinya orang yang mencari, dalam hal ini 

dapat dimaknai sebagai orang-orang yang mencari ilmu.
44
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Peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan memiliki bakal fitrah 

(potensi) yang perlu dikembangkan. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah 

seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis, sosial, dan 

religius untuk menjalani kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak.
45

  

Peserta didik maknanya tidak terbatas hanya dalam ranah pendidikan formal 

saja, tidak juga memberi batasan usia, dan bahkan tekanannya sangat mejemuk 

dengan tidak melihat bentuk perbedaan. Namun yang paling terpenting dalam 

pengertian itu adalah istilah berusaha mengembangkan potensi, yang berarti melalui 

pendidikan yang terarah dan bernilai positif diharapkan dapat untuk mengoptimalkan 

potensi para peserta didik itu, baik dalam wilayah pendidikan formal, non formal, 

informal dan juga pada tataran jenis dan bentuk pendidikannya. 

Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta 

didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk 

menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta didik berada 

pada usia balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang tua ataupun 

saudara yang lebih tua. Dengan demikian peserta didik merupakan barang mentah 

(raw material) yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk 

pendidikan dan tetap mengacu kepada prinsip dasar pendidikan tersebut secara benar 

dan terarah.  

Berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap peserta 

didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya 

                                                             
45

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h. 173. 



42 
 

 
 

sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini 

pesertadidik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak disadarinya. 

Untuk dapat memahami secara dalam mengenai karakteristik peserta didik, 

haruslah dipahami hakikat peserta didik. 

a. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri 

b. Peserta didik memiliki periode perkembangan dan pertumbuhan  

c. Peserta didik adalah makhluk Allah swt. yang berbeda-beda antara individu yang 

satu dengan lainnya, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal  

d. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani 

memiliki daya fisik serta unsur rohani yang merupakan daya akal, hati nurani dan 

nafsu 

e. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis
46

 

2. Kedudukan Peserta Didik 

Dalam proses pendidikan, kedudukan peserta didik adalah sebagai subjek dan 

objek pendidikan yang membutuhkan bimbingan dari pendidik untuk membantu 

mengarahkan potensinya secara optimal menuju tahap kedewasaan. Potensi atau 

kemampuan dasar yang dimilikinya tidak akan tumbuh dan berkembang secara 

optimal tanpa ada tuntunan dan pengajaran dari pendidik. Oleh karena itu pendidik 

perlu memiliki pemahaman yang konkret tentang peserta didik yang nanti akan 

membantu pendidik dalam menunaikan tugasnya dalam proses pendidikan.
47

 

                                                             
46

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  

47
Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, h. 48. 
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Didalam proses pendidikan seorang peserta didik yang berpotensi adalah 

objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara langsung berperan 

sebagai subjek atau individu yang perlu mendapat pengakuan dari lingkungan sesuai 

dengan keberadaan individu itu sendiri. Sehingga dengan pengakuan tersebut seorang 

peserta didik akan mengenal lingkungan dan mampu berkembang dan membentuk 

kepribadian sesuai dengan lingkungan yang dipilihnya dan mampu mempertanggung 

jawabkan perbuatannya pada lingkungan tersebut. 

 

E. Hubungan Pendidik dan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam ruang lingkup proses 

pembelajaran merupakan syarat utama berlangsungnya pembelajaran. Interaksi yang 

edukatif adalah interaksi yang melampaui sekedar hubungan yang mengajar dan yang 

diajar, di dalamnya terdapat interaksi yang mengandung nilai-nilai kebaikan sehingga 

tercipta keharmonisan antara pendidik dan peserta didik.
48

 Hubungan yang tercipta ini 

merupakan komunikasi timbal balik antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan 

untuk menjalankan pembelajaran. 

Demi mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, pendidik 

menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam interaksi, hal ini dikarenakan 

pendidik menjadi penggerak utama proses pembelajaran, seperti menyusun rencana 

                                                             
48

Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selekta Pendidikan Islam) (Jakarta: 

Grasindo, 2001), h. 206.  
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pembelajaran serta menggunakan media belajar yang dapat mengoptimalkan 

tersampainya materi kepada peserta didik. 

Hubungan pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran 

merupakan faktor yang sangat menentukan dan memberi pengaruh terhadap 

keberhasilan belajar peserta didik. Tentang bagaimana baiknya bahan pelajaran yang 

diberikan dan sempurnanya metode yang dipergunakan, akan tetapi jika hubungan 

pendidik dengan peserta didik tidak harmonis maka dapat menciptakan suasana yang 

buruk.
49

                                                             

49
Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan, 

h. 10.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan 

menggunakan penelitian deskriptif yang tidak dimaksudkan untuk menguji suatu 

hipotesis, tetapi untuk menjelaskan tentang sesuatu gejala atau keadaan.
1
 Penelitian 

library research ini berlandaskan pada literatur-literatur yang ada untuk 

mendapatkan hasil penelitian. Literatur ini dapat berupa buku-buku, naskah, jurnal 

ataupun sumber lain yang termasuk dalam khazanah kepustakaan.
2
 Penelitian ini 

mendalami tentang pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji mengenai konsep hubungan 

antara pendidik dengan peserta didik dalam kitab Ta’lim Muta’allim. 

B. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis 

dimana penulis mempelajari keseluruhan pemikiran secara mendalam tentang konsep 

pendidikan Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data utama yang paling berkaitan dengan fokus penelitian. Data 

primer yang menjadi sumber dari penelitian ini adalah kitab yang ditulis langsung 

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 234.  

2
M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54.  
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oleh Burhanuddin Al-Zarnuji yakni kitab Ta’lim Al-Muta’allim yang berisi tentang 

pemikiran beliau dalam bidang pendidikan, terkhususnya menuntut ilmu. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data diluar dari data primer yang dapat 

mendukung serta melengkapi informasi yang diteliti mengenai Burhanuddin Al-

Zarnuji, seperti terjemah syarah kitab Ta’lim Al-Muta’allim ataupun literatur yang 

ditulis oleh para pemikir pendidikan yang lain tentang Burhanuddin Al-Zarnuji. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang 

mencakup fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
3
 

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan metode 

dokumentasi. Data dihimpun dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, ataupun 

artikel. Data ini dituangkan ke dalam narasi dengan menggunakan kutipan langsung 

dan kutipan tidak langsung. 

Kutipan langsung yaitu menuangkan data dari karya orang lain masih dalam 

bentuk asli, baik secara utuh maupun sebagian.
4
 Sedangkan kutipan tidak langsung 

adalah data akan dituangkan dalam bentuk narasi yang dijelaskan dengan kalimat 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193.  

4
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 77.   
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peneliti sendiri. Kalimat hasil rangkuman atau ulasan dari kutipan-kutipan ini biasa 

disebut parafrase.
5
 

Langkah yang dilakukan yakni dengan cara pengumpulan data dengan 

menelaah kitab Ta’lim al-Muta’allim yang sesuai dengan kajian di penelitian ini 

terkait hubungan antara pendidik dengan peserta didik sebagai sumber data primer. 

Kemudian dilanjutkan dengan menelaah terhadap buku-buku yang terkait sebagai 

data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dinilai dan dianalisis serta ditelaah 

dengan teliti. Langkah tersebut menghasilkan data dan informasi yang dapat di 

pertanggung jawabkan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

telah diperoleh melalu dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik 

oleh diri sendiri maupun orang lain.
6
 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang 

merupakan proses analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, yakni 

menganalisis dan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh para ahli berupa tulisan 

atau pesan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Penyajian analisis ini haruslah 

memenuhi tiga kriteria yaitu objektif, pendekatan sistematis, dan generalisasi. 

                                                             
5
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 79.   

6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

335.   
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Analisis isi ini ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen 

resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen 

perundangan maupun hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-

buku teks yang berisfat teoritis maupun empiris. 

Dengan demikian, analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah 

bagaimana pemikiran Burhanuddin al-Zarnuji terkait dengan konsep hubungan antara 

pendidik dengan peserta didik. Lalu peneliti melakukan interpretasi untuk 

mengungkapkan atau membuka penjelasan yang terkandung dalam kitab yang dikaji 

yakni Ta’lim al-Muta’aliim lalu menerangkan pemikiran yang sesuai dengan fokus 

kajian dalam penelitian ini.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pendidik dan Peserta Didik dalam Pandangan Burhanuddin Al-Zarnuji  

1. Pendidik 

Pendidik adalah “individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik 

dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Individu yang dimaksud 

adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, 

mampu berdiri sendiri dan mampu menanggung resiko dari segala perbuatannya.”
1
 

Secara umum, pendidik dalam Islam adalah “siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik. Secara khusus, pendidik dalam perspektif 

pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, 

baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam. 

Peranan pendidik sangat penting sekali dalam proses pendidikan Islam, 

artinya pendidik memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan 

tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang 

yang berilmu.  

Ada beberapa istilah yang dipakai Al-Zarnuji dalam kitabnya untuk 

menunjukkan arti pendidik, yaitu al-Mu‟allim (orang yang mengajar), al-Ustadz 

                                                             
1
Jalaluddin dan Abdullah Idi. Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 122.  
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(pendidik besar), dan al-Syaikh (pendidik besar). Kedudukan pendidik dalam 

pendidikan Islam adalah sebagai bapak rohani (spiritual father) bagi seorang peserta 

didik, ialah yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan 

membenarkannya. 

Al-Zarnuji memberikan kedudukan yang sangat tinggi terhadap pendidik. Dia 

harus dihormati dan dimuliakan. Kedudukan pendidik bagi peserta didiknya tak 

ubahnya seperti orang tua terhadap anaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-

Zarnuji: 

وَ ابَ  وْكَ  يْنِ فَ ه  ِِ  فِيْ الدِّيْنِ  فَاِنَّ مَنْ عَلَّمَكَ حَرْفًا مِمَّا يَحْتَاج  اِليَْوِ فِيْ الدِّ  
“Sesungguhnya orang yang mengajarkan padamu satu huruf yang kamu 

butuhkan dalam urusan agamamu, maka ia merupakan ayahmu dalam 

kehidupan agamamu.”
2
 

Menurut Al-Zarnuji, seorang pendidik harus lebih alim, lebih wara‟ dan lebih 

tua, lalu beliau mengutip dari Abu Hanifah yang menyaratkan pendidik adalah orang 

yang tua, berwibawa, santun dan penyabar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik adalah alim (berilmu), wara‟, 

berwibawa, santun dan penyabar. 

a. Al-A’lam (Lebih alim) 

Secara bahasa, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim. Alim adalah 

isim fail dari kata dasar alima yang artinya “yang terpelajar, sarjana, yang 

berpengetahuan, ahli ilmu.”
3 

Jadi alim adalah orang yang berilmu dan ulama adalah 

                                                             
2
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 36.   
3
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, h. 966. 
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orang-orang yang punya ilmu. Sedangkan kata a’lam merupakan isim tafdhil yang 

berarti lebih alim. 

Menjadi lebih alim maksudnya adalah pendidik harus selalu menambah 

pengetahuannya. Jika pengetahuannya tidak bertambah, maka tidak akan mungkin 

berhasil dengan baik. Jangan sampai ilmu pendidik lebih rendah dari peserta didiknya 

terutama di zaman modern ini yang memungkinkan peserta didik sudah tahu terlebih 

dahulu sebelum pelajaran dimulai. Oleh karena itu, pendidik harus sudah siap 

sebelum mengajar dan selalu menambah ilmu pengetahuannya. 

Jika banyak kekeliruan yang dilakukan pendidik, maka kepercayaan peserta 

didik akan berkurang, bahkan peserta didik akan menyepelekan ilmu yang diberikan 

kepadanya serta akan menimbulkan keraguan dalam dirinya, sehingga penambahan 

wawasan bagi peserta didik akan mendapat simpati dan minat belajar siswa. 

Al-Zarnuji mengungkapkan bahwa orang yang berilmu janganlah menjadikan 

dirinya sendiri menjadi hina karena bersikap tamak terhadap sesuatu yang bukan pada 

tempatnya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menjadikan rusaknya ilmu dan orang 

berilmu ilmu.
4
 Hal yang perlu diperhatikan, bahwa pendidik sebagai orang yang alim 

atau berilmu haruslah melekatkan nilai-nilai moral pada dirinya dengan bersikap 

tawadhu dan iffah. 

b. Al-Awra’ (Lebih wara’) 

                                                             
4
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 18. 
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Selanjutnya, syarat yang kedua, menurut al-Zarnûjî, bahwa pendidik harus 

wara’ hal ini jelas mengandung muatan moral. Dapatlah dilihat, secara harfiah kata 

wara’ berarti “menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat.”
5
 

Wara’ adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat atau samar-samar 

hukumnya baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan apapun. 

Meninggalkan apa-apa yang haram merupakan keharusan setiap Muslim. Setiap 

Muslim juga harus sekuat mungkin meninggalkan apa saja yang makruh. Ini 

merupakan sikap dasar setiap Muslim. Jika demikian sudah sepantasnya seorang 

pendidik harus memiliki sifat wara’ terlebih lagi bagi pendidik pendidikan agama 

Islam, segala perkataannya, makanannya, pakaiannya semuanya harus dijaga dengan 

penuh kehati-hatian.  

Sikap wara’ itu tumbuh karena iman yang terus hidup di dada, harapan pada 

keridaan Allah yang terus bersemi dan rasa takut yang terus menyala terhadap azab-

Nya akibat keharaman meski sangat kecil atau sedikit. Di antara tanda yang mendasar 

bagi orang-orang yang wara’ adalah kehati-hatian mereka yang luar biasa dari 

sesuatu yang haram dan tidak adanya keberanian mereka untuk maju kepada sesuatu 

yang bisa membawa kepada yang haram. 

c. Berwibawa 

Burhanuddin Al-Zarnuji memasukkan sifat wibawa sebagai syarat pendidik 

karena tanpa adanya kewibawaan seorang pendidik, maka pendidikan tidak akan 

                                                             
5
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 1552.  
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berhasil dengan baik.
6
 Pendidik sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan 

merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 

Kepiawaian dan kewibawaan pendidik sangat menentukan kelangsungan proses 

belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Pendidik harus pandai 

membawa peserta didik kepada tujuan yang hendak dicapai. 

Pendidik yang berwibawa berarti pendidik yang dapat membuat peserta didik 

terpengaruhi oleh tutur katanya, pengajarannya, patuh kepada nasihatnya, dan mampu 

menjadi magnet bagi peserta didik sehingga peserta didik akan terkesima dan tekun 

menyimak pengajarannya.  

d. Santun 

Sifat pokok lain yang menolong keberhasilan pendidik dalam tugas 

kependidikannya adalah sifat santun.
7
 Adanya kesantunan pendidik, maka peserta 

didik akan berhias dengan akhlak yang terpuji, dan terhindar dari perangai yang 

tercela. Ciri-ciri santun adalah: lembut dalam kata-kata, perintah, maupun larangan; 

penyayang terhadap sesamanya apalagi terhadap orang-orang yang lebih lemah dan 

orang-orang yang lebih tua; menjadi penolong pada saat orang lain memerlukan 

pertolongannya. 

Al-Zarnuji mengemukakan dalam kitabnya menginginkan pendidik yang 

halîman— jamak dari kata hilm—yang artinya banyak kasih sayangnya, sebagaimana 

Hammad bin Abu Sulaiman yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah sebagai pendidknya 

                                                             
6
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 13.    
7
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 13.   
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sehingga ilmu pengetahuannya berkembang berkat kasih sayangnya dalam mengajar 

dan membimbing.
8
 

Pada dasarnya, sifat ini bermuara dari dalam jiwa manusia, yaitu menyayangi 

sesama mereka; perasaan yang kemudian mengundang kasih sayang Allah. Hati 

orang mukmin secara alamiah memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain. Ia yakin 

bahwa dengan menyayangi orang lain, ia akan memperoleh balasan kasih saying yang 

jauh lebih besar dan luas di dunia dan akhirat. Hati yang penuh kasih, tidak pernah 

lama ada isinya, karena kasihnya diberikan. Berati jika kasihnya kosong, maka yang 

akan mengisi kasih berikutnya adalah Allah. Orang yang mengasihi sesama, hatinya 

diisi kasih sayang Allah. 

Santun juga berarti memaafkan. Al-Qur‟an menyuruh umat manusia untuk 

santun, menahan amarah, dan memberi maaf ketika ada manusia menyakiti yang lain. 

Santun (al-Halim) merupakan salah satu sifat Allah, yang banyak disebutkan dalam 

al-Qur‟an. 

e. Penyabar 

Al-Zarnuji bukan hanya mensyaratkan pendidik harus sabar melainkan beliau 

menggunakan kata Shabûran yang bentuk jamak dari kata al-Sabru yang berarti 

banyak kesabarannya. Karena menjadi pendidik pasti bergaul dengan anak peserta 

didiknya, dengan watak dan pemikiran yang berbeda. Ada di antara mereka yang baik 

                                                             
8
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 14.   
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dan ada pula yang lemah. Hal itu merupakan suatu kewajaran bagi seorang pendidik 

ketika ia hadir dan mengajar mereka sehari-hari.
9
 

Bersamaan dengan itu, begitu banyak problem yang dipikul oleh peserta didik 

ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan pendidik. Karena itulah 

seorang pendidik sangat dituntut untuk bisa bersabar dan bertanggung jawab. 

Kesabaran tidak gampang diraih, ia butuh kontinuitas hingga bisa terbisaa. Tidak 

adanya kesabaran bagi seorang pendidik akan berdampak negatif pada psikologinya. 

Sifat ini juga yang membuat Imam Abu Hanifah berkembang ilmu pengetahuannya 

saat ia berpendidik kepada Hammad yang sangat penyabar. Sehubungan dengan hal 

ini, menurut Abdurrahman an-Nahlawi bahwa pendidik hendaknya mengajarkan 

ilmunya dengan sabar. Dengan begitu, ketika ia harus memberikan latihan yang 

berulang-ulang kepada anak didiknya, dia melakukannya dengan kesadaran bahwa 

setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda.  

Pendidik adalah suatu profesi yang mulia, sehingga baiknya kemuliaan ini 

benar-benar dijadikan sarana untuk menanamkan niat demi mendapatkan rida Allah 

Swt., bukan untuk sekedar mencari kekayaan, jabatan, atau bahkan menjatuhkan 

orang lain. Lurusnya niat dan kuatnya tekad berpengaruh besar terhadap pribadi 

pendidik agar siap memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Apa yang 

didapatkan di majelis ilmu terkadang tidak menyenangkan atau tidak sesuai yang 

diharapkan, tetapi pendidik menjalaninya dengan ikhlas karena hal itu merupakan 

bagiam dari proses pendidikan. 
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Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia, h. 760.  



56 
 
 

 
 

2. Peserta Didik 

Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim-nya, istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan arti peserta didik adalah al-muta’allim (orang yang belajar/pelajar) dan 

thalib al-ilmi/thalib (orang yang mencari ilmu pengetahuan/penuntut ilmu). Al-

Zarnuji banyak memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang mulia yang harus 

dimiliki oleh anak didik saat menuntut ilmu, yaitu: 

a. Ikhlas 

Peserta didik harus memiliki niat yang terpuji dalam mencari ilmu, yaitu 

mencari ridha Allah sehingga mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan 

menghilangkannya dari kebodohan.
10

  

b. Tawadhu 

Sikap rendah diri yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bagi seorang 

peserta didik sangat penting untuk dimiliki dalam proses pembelajaran dengan 

senantiasa mengikuti pendapat dan petunjuk seorang pendidik, sebab pada umumnya 

dengan memperhatikan nasehat seorang pendidik, maka peserta didik akan lebih 

mudah memahami suatu pelajaran, setiap kesulitan yang dihadapi dapat diatasi 

dengan melalui petunjuk dan nasehat pendidik dengan tidak ada maksud untuk 

mengingkarinya.
11

  

c. Iffah 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 14.    

11
Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 
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Sifat yang menunjukkan harga diri yang menyebabkan seseorang terhindar 

dari perbuatan tingkah laku yang tidak patut. 

d. Sabar dan tabah di saat belajar 

Peserta didik harus istiqamah terhadap pendidik, kitab, ilmu dan tempat 

belajar. Sabar terhadap kemauan nafsunya, dalam menghadapi cobaan dan bencana. 

Sabar merupakan kunci utama dalam mencapai ilmu dan hanya orang sabar yang 

akan sampai.
12

  

e. Cinta ilmu dan hormat terhadap pendidik  

Ilmu akan bermanfaat bagi siapa saja ketika ia sungguh-sungguh dalam 

mempelajari dan menyukai prosesnya. Peserta didik juga harus bersikap taat dan 

hormat kepada pendidik yang telah mengajar dan membimbingnya, karena 

sesungguhnya kedudukan yang didapat dari ilmu adalah berkat ajaran ulama‟ atau 

pendidik.
13

 

f. Memuliakan kitab 

Bagi penuntut ilmu sebagiknya mengambil kitab dengan keadaan suci, yaitu 

berwudu terlebih dahulu. Hal ini disebabkan ilmu adalah cahaya dan wudu juga 

cahaya. Dengan demikian cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan 

berwudu. Selain itu anak didik tidak diperbolehkan menyelonjorkan kaki ke arah 

kitab. Kemudian dianjurkan menulis pada kitab dengan baik, jelas dan tidak kabur 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 
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dan juga tidak diperbolehkan membuat catatan di pinggirnya, kecuali bila hal itu 

benar-benar diperlukan serta tidak diperbolehkan menulis dengan tinta merah.
14

 

g. Hormat kepada sesama penuntut ilmu (teman) 

Bagi peserta didik harus saling menghormati dan harus mengikat tali 

persaudaraan. Hal ini senada dengan apa yang dikataka oleh Muhammad Athiyah al-

Abrasyi bahwa sesama peserta didik harus menciptakan suasana kecintaan dan 

kesenangan, sehingga terlihat seolah-olah mereka merupakan anak dari satu orang.
15

 

h. Menghindari akhlak tercela 

Sebagai seorang pelajar harus menghindari akhlak tercela agar ilmu yang dia 

cari mudah dan berkah untuk didapatkan.
16

 

i. Bersungguh-sungguh dan bercita-cita tinggi dalam belajar 

Apabila peserta didik sudah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu maka 

dia akan memperoleh ilmu pengetahuan dengan hasil yang mendalam dan 

memuaskan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Cita-cita yang diinginkan haruslah 

sebuah cita-cita yang tinggi karena sesungguhnya cita-cita itu ibarat sayap burung 

yang akan membawa manusia untuk terbang tinggi.
17

  

j. Tawakal 
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 33.    
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Maksudnya menyerahkan kepada Allah Swt. segala perkara. Bertawakkal 

adalah akhir dari proses dan ikhtiar seorang mukmin untuk mengatasi urusannya.
18

 

Demikianlah di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu 

yang telah dikemukakan oleh Al-Zarnuji, di mana di dalamnya banyak disisipkan 

syair-syair para pujangga dan ulama. Begitu besar perhatian Al-Zarnuji melalui kita 

Ta’lîm-nya tersebut terhadap sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik, karena 

sifat-sifat tersebut bisa mengantarkan peserta didik menuju kesuksesan di dunia dan 

akhirat. 

B. Hubungan antara Pendidik dengan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran 

Menurut Burhanuddin Al-Zarnuji 

Pembelajaran dapat berlangsung karena adanya hubungan komunikasi yang 

terjadi antara pendidik dengan peserta didik. Menciptakan hubungan yang harmonis 

di antara keduanya merupakan hal yang penting demi menghasilkan pengaruh besar 

terhadap berhasilnya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Hubungan yang 

baik di antara kedua dapat memberikan jalan bagi peserta didik untuk mengambil 

manfaat pengetahuan dan perilaku terpuji dari pendidik. 

Ada beberapa pemikiran Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim yang 

memberi gambaran idealis terhadap bentuk hubungan pendidik dan peserta didik.  

1. Posisi pendidik yang terhormat sebagai orang yang „alim. Kealiman ini 

meliputi hampir seluruh cabang keilmuan dalam Islam.  
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Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Muta’allim (Terjemahan Kitab Ta’lim al-Muta’allim), terj. 

Abdul Kadir Aljufri), h. 75.    



60 
 
 

 
 

2. Pendidik haruslah orang yang shaleh, dengan ini maka pendidik dituntut 

tidak hanya sebagai orang yang „alim akan tetapi juga beramal shaleh sebagai 

aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. Tujuan paling utama dalam 

pencarian ilmu adalah kemanfaatan dari ilmu tersebut. 

3. Pendidik   dipandang   sebagai   uswah.   Dengan   kealiman,   kesalehan   

dan kewira’ian ini menjadi kiblat bagi peserta didik karena dianggap sebagai 

manusia ideal yang memenuhi derajat yang tinggi di sisi Allah swt. Dengan 

demikian barangsiapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi 

Allah swt., maka harus meniru para pendidik atau ulama yang shaleh 

sebagaimana tuntunan Rasul saw. Dalam pandangan Al-Zarnuji pendidik juga 

dianggap bertanggungjawab kepada peserta didiknya, tidak saja ketika dalam 

proses belajar mengajar berlangsung, tetapi ketika proses belajar itu berakhir 

bahkan dalam seluruh kegiatan sehari-hari peserta didik.   

Al-Zarnuji yang hidup dan besar di masa klasik ini memberi gambaran 

bahwa antara  pendidik  dengan  peserta didik  hubungannya terjalin sangat  erat 

sehingga   pendidik   dianggap   sebagai   orang   tua,   bahkan  sampai  

penghormatan kepadanya melebihi penghormatan yang diberikan kepada orang tua 

kandung. 

Pendidik di masa Al-Zarnuji yang lebih sering disebut dengan ulama adalah 

pewaris para nabi yang menjadikan posisinya pendidik sangat terhormat, sehingga 

peserta didik harus menghormatinya dengan segala ketundukan dan kepatuhan. Dari 

sinilah kemudian memunculkan tuntutan-tuntutan etis yang mengatur pola relasi 

peserta didik dan pendidik dalam proses ta’lim. 
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Tuntutan etis ini lebih banyak didominasi adanya keharusan yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik. Oleh karenanya, peserta didik pada zaman klasik sangat 

ditekankan mempunyai berbagai etika yang secara ketat mengatur relasi dengan 

pendidiknya. Hal ini didasarkan bahwa dalam mencapai tujuan ilmu yang 

bermanfaat peserta didik harus mengagungkan ilmu dan pendidiknya. 

Kealiman pendidik dan derajat yang demikian tinggi, menyebabkan peserta 

didik menjadi sangat hormay dan kagum dengan keilmuan yang dimiliki 

pendidiknya. Sementara  sifat  wira’i  yang  ada  padanya  akan  menjaga  muru’ah  

dan ketinggian kepribadian pendidik sehingga peserta didik menjadi segan, menaruh 

hormat dan  sangat  mentaatinya.  Begitu juga dengan kesalehan  yang dimiliki  

pendidik membuat peserta didik menjadikannya sebagai teladan dalam 

kesehariannya. 

Tidak jarang hal ini pada akhirnya akan menimbulkan fanatisme paham dari 

para pendidiknya. Relasi yang dilandasi semangat kefanatikan ini, pada akhirnya   

menyuburkan   eklusifitas   pemikiran   pendidikan di   zaman   Al-Zarnuji. 

Pengagum masing-masing tokoh pendidik yang diidolakan akan membuat peserta 

didik- peserta didiknya memperjuangkan mati-matian pendapat pendidik mereka. 

Sebagai  implikasi  dari  uswah  ini,  peserta didik  berupaya  meniru  

pendidiknya bukan saja dari aspek ilmiah, akan tetapi juga aspek spiritualitas. 

Dengan demikian peserta didik selalu berusaha untuk berjiwa bersih, menghindari 

diri dari budi pekerti yang yang hina, dan sifat tercela lainnya. Dari sinilah tertanam 

pembentukan karakter dan kepribadian yang mulia, tidak hanya sebatas pada 

penguasaan materi keilmuan, akan tetapi juga pada tataran moraletic religius. 
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Kontekstualisasi terhadap hubungan pendidik dan peserta didik saat ini adalah 

pemahaman terhadap pemikiran Al-Zarnuji yang berfokus pada religious ethics, 

dengan mengambil nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam pemikiran Al-Zarnuji 

tersebut, berarti kita telah menyelami dan membangkitkan kembali akhlak dalam 

proses pendidikan dan menjadikannya sebagai dasar pembentukan akhlak dan 

landasan dalam membina hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta 

didik yang berorientasi pada hubungan yang etis-humanis. 

1. Sikap Pendidik terhadap Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Kontekstualisasi mengenai hubungan pendidik dan peserta didik menurut az-

Zarnuji mengindikasikan bahwa pendidik ditempatkan pada posisi terhormat 

dikarenakan harus memenuhi karakteristik yang ideal. Pendidik yang memenuhi 

kriteria dan kualifikasi kepribadian ideal adalah pendidik yang memiliki kecerdasan 

ruhaniah dan tingkat kesucian tinggi, di samping kecerdasan intelektual. Pendidik 

yang digambarkan oleh Al-Zarnuji adalah individu yang alim, wara’, dan usia yang 

lebih tua.
19

 

Dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim yang dikarang oleh Al-Zarnuji, pendidik 

berperan membersihkan, mengarahkan, dan mengiringi hati nurani peserta didik 

untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridha Allah swt. Selanjutnya pendidik 

berperan menanamkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta 

didiknya. Hal ini bisa dicontohkan dengan adanya ilmu yang diwajibkan, ada pula 
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Ibrahim bin Ismail, Syarah Ta’limul Muta’allim Burhanuddin Al-Zarnuji, terj. M. Ali 

Chasan Umar, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim: Terjemah Kitab Syarah Ta’lim Muta’allim 
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yang diharamkan. Kalau tidak ada pendidik, maka peserta didik akan kebingungan. 

Selain itu, pendidik juga memilihkan macam-macam ilmu yang harus diutamakan 

untuk dipelajari, beserta ukuran-ukuran yang harus ditempuh dalam mempelajarinya. 

Hubungan antara pendidik dan peserta didik haruslah berlandaskan rasa kasih 

sayang, saling memberi nasehat, dan berkehendak baik. Tidak ada rasa dengki di 

antaranya yang hanya membawa kepada keburukan. Al-Zarnuji pernah menjelaskan: 

“Para ulama mengatakan bahwa seorang anak pendidik dapat menjadi seorang yang 

alim, karena beliau mengharapkan agar anak-anak yang dididiknya kelak menjadi 

ulama terutama ahli al-Qur‟an. Oleh karena itu, keberkahan atas keyakinan dan kasih 

sayang terhadap mereka sehingga mereka dapat menjadi golongan orang-orang yang 

alim.
20

 Rasulullah Saw. ketika mendidik dan mengajarkan para sahabatnya bagaikan 

seorang ayah mengajari anaknya, senantiasa menyayangi, mengasihi, mencintai 

bahkan selalu mendoakan mereka. Adanya sifat kasih dan sayang serta perilaku halus 

seorang pendidik terhadap peserta didiknya akan membantu menumbuhkan rasa 

percaya diri dan tenteram dalam diri peserta didik, tentunya hal ini akan membantu 

untuk penguasaan ilmu yang dipelajari. 

Mahmud Yunus mengatakan; “Hubungan pendidik dengan peserta didik 

haruslah seperti hubungan bapak dengan anak-anaknya. Ia harus mengetahui keadaan 

masing-masing peserta didik dan kecenderungan hatinya, dimana tempat 

kelemahannya dan bagaimana jalan mengobatinya”. Dengan demikian ia dapat 
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memperkuat peserta didik yang lemah dan memperbaiki kelakuan yang salah. Oleh 

sebab itu pendidik haruslah memperhatikan keadaan peserta didik-peserta didik tiap 

hari, sehingga dikenalnya masing-masing peserta didik itu seperti mengenal anak-

anaknya. Dengan demikian peserta didik-peserta didik akan mencintai pendidik-

pendidiknya seperti mencintai orang tuanya. 

Burhanuddin Al-Zarnuji menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki 

kepribadian baik karena pendidik merupakan sosok ideal selain kedua orang tuanya 

yang segala tingkah lakunya akan diikuti oleh peserta didiknya. Menurutnya pendidik 

harus memelihara diri dari barang-barang yang shubhat dan jangan terlalu banyak 

tertawa dan berbicara dalam hal yang tidak ada faedahnya, juga ia harus bersifat 

rendah hati (tawadu) dan menjauhi sifat sombong dan arogan.  

Lebih jelasnya lagi, hubungan (interaksi edukatif) antara pendidik dan peserta 

didik sepatutnya berlandaskan pada keikhlasan, kekeluargaan, kemanusiaan 

(humanistis), kesederajatan dan uswatul hasanah. Keikhlasan berarti interaksi yang 

tercipta tidak mengharapkan balasan materi dan menganggap bahwa hal itu 

berlangsung sesuai dengan panggilan jiwa untuk menunaikan amanah sebagai hamba 

Allah swt. Perasaan ikhlas yang ada akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang 

besar dalam pribadi setiap pendidik untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
21

 

2. Sikap Peserta Didik terhadap Pendidik dalam Pembelajaran 

Peserta didik juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam 

proses pembelajaran. Seorang peserta didik harus didahului dengan suatu niat untuk 

                                                             
21

Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, h. 206.  



65 
 
 

 
 

mencari ilmu, yakni niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah dengan penuh 

kesungguhan, sehingga peserta didik siap menjadi pribadi yang secara aktif 

berkeinginan sangat kuat terhadap kebenaran, kebaikan dan ilmu. Bukan hanya 

sekedar mendengarkan apa yang dijelaskan oleh sang pendidik. Niat harus sudah 

dikenalkan sejak awal pendidikan dan berusaha menumbuhkan pada diri mereka niat 

ikhlas secara bertahap. Seorang peserta didik harus selalu menumbuhkan, 

menguatkan, dan merawatniat itu dengan penuh kesungguhan. Niat sebagai prinsip 

dasar tindakan ini menjadi hal penting, sebab konsep keikhlasan, kejujuran, dan 

kesabaran adalah hal utama yang harus dimiiliki dalam Islam. Mereka hendaknya 

mengenal prinsip ini sejak dini dan mengaplikasikannya sehingga kualitas imannya 

akan menjadi lebih kuat dan lebih kokoh, disamping amal perbuatannya yang lurus 

dan ikhlas. 

Seorang peserta didik harus membersihkan jiwa dari sifat tercela dan 

menumbuhkan sifat terpuji. Mendahulukan kesucian jiwa dalam menuntut ilmu 

pengetahuan karena ilmu adalah ibadahnya hati, juga salatnya jiwa. Sebagaimana 

salat yang syaratnya harus suci dari hadas dan najis, maka ibadah hati dengan ilmu 

tidak sah kecuali telah bersih dari berbagai hal yang dapat mengotorinya. 

Al-Zarnuji dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak didik, lebih 

mengaksentuasikan pada kepribadian atau sikap dan moral yang mulia, yang perlu 

dimiliki oleh para pelajar. Kepribadian yang harus dimiliki oleh peserta didik, 

sebagimana dikatakan Al-Zarnuji adalah setiap peserta didik harus mempunyai sifat-

sifat; tawadu’, ‘iffah (sifat menunjukkan harga diri yang menyebabkan seseorang 
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terhindar dari perbuatan yang tidak patut), tabah, sabar, wara‟ (menahan diri dari 

perbuatan yang terlarang) dan tawakal yaitu menyerahkan segala perkara kepada 

Allah. 

Al-Zarnuji menyebutkan bahwa ilmu tidak akan diperoleh oleh peserta didik 

kecuali dengan memenuhi enam perkara, beliau mengutipnya dari Ali bin Abi Thalib: 

سأًثيك عي هجوىعها تثياى     ألا لـي تٌــال الــعـلن إلا تســتة  

وإزشاد أستاذ وطـىل شهاى     ذكاء وحسص واصطثازوتلغة  

 “Ingatlah, sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh ilmu, kecuali dengan 

memenuhi enam perkara yang aku terangkan secara ringkas, yaitu: cerdas, 

rajin, sabar, mempunyai bekal, petunjuk pendidik dan waktu yang lama”
22

 

Jika peserta didik ingin menjadi orang yang alim atau ilmu yang dipelajarinya 

menjadi berkah dan bermanfaat, maka mereka harus menghormati pendidiknya. 

Semua yang dilakukan seorang peserta didik untuk mencari rida dan melayani 

pendidik dengan penuh keikhlasan sama sekali bukan suatu hal yang hina. Hal ini 

dilakukan sebagai sebuah proses kepatuhan peserta didik terhadap pendidik yang 

telah memberinya ilmu. 

 Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh peserta 

didik: 

a. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu 

membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajarmengajar itu 
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merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati dan jasmani yang 

bersih;  

b. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai 

keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah; 

c. Hendaklah menghormati pendidik, memuliakannya, dan mengagungkannya karena 

Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik dan diridhai 

oleh Allah; 

d. Jangan merepotkan pendidik 

e. Jangan membukakan rahasia kepada pendidik atau meminta pendidik 

membukakan rahasia, dan jangan pula menipunya; 

f. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar;  

g. Saling bersaudara dan mencintai antara sesama peserta didik; 

h. Peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada pendidik dan 

mengurangi percakapan di hadapannya; 

i. Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran, baik di waktu senja dan 

menjelang subuh atau antara waktu Isya‟ dan makan sahur 

j. Tidak tergesa-gesa menguasai ilmu. Konsisten terhadap ilmu yang sedang 

dipelajari dan tidak berpindah sebelum rampung tahap ke tahap yang lain; 

k. Tidak berjalan di depan pendidiknya 

l. Tidak menduduki tempat duduk pendidiknya 

m. Tidak mendahului berbicara di depan pendidiknya 

n. Tidak banyak berbicara dihadapan pendidik 
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o. Tidak bertanya sesuatu yang membosankan 

p. Jika berkunjung ke rumah pendidik untuk belajar, harus menjaga waktu, dan jika 

beliau belum keluar, maka jangan terus mengetuk pintu, tapi bersabarlah hingga 

beliau keluar. 

q. Selalu memohon keridhaannya. 

r. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan pendidik. 

s. Melaksanakan perintah pendidik asal bukan perintah maksiat kepada Allah swt. 

t. Menghormati dan memuliakan keluarga dari pendidik.
23

  

C. Relevansi Pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji tentang Pendidik dan Peserta 

Didik dengan Pendidikan di Indonesia 

Satu hal yang penting saat ini adalah mengembangkan hubungan pendidik dan 

peserta didik yang bersifat akrab dan berwibawa. Keakraban dan wibawa merupakan 

dua bagian yang sangat pokok untuk membentuk iklim pendidikan yang benar dan 

sehat dalam dunia pendidikan, terutama pengembangan karakter, keakraban, dan 

wibawa dalam hubungan pendidik dan peserta didik. Hal ini benar-benar merupakan 

syarat mutlak bagi suksesnya proses pendidikan. Karena hanya pendidik yang 

disegani (pendidik yang berwibawa dan dipercaya) dan akrab hubungannya dengan 

peserta didik yang akan mampu menuntun mereka untuk mengembangkan 

kepribadian Islam dengan optimal. 

Pada dasarnya relasi pendidik dan peserta didik yang dikemukakan oleh 

Burhanuddin Al-Zarnuji merupakan sesuatu yang ideal.  Namun, apabila 
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penghormatan dan ketaatan tersebut begitu besar tanpa disertai kebijakan dan 

kearifan, maka hubungan antara pendidik dan peserta didik yang semacam ini bukan 

tidak mungkin justru akan membunuh kreatifitas peserta didik jika diterapkan pada 

saat ini. 

Inilah yang kemudian banyak dikritik pada zaman modern mengenai konsep 

pendidik dan peserta didik pada masa itu. Peserta didik dianggap tidak mempunyai 

otoritas apa pun dan untuk menentukan jenjang pendidikan dan jenis keilmuan pun 

tidak diperbolehkan. 

Meskipun secara konsep pendidik dengan peserta didik ini tidak cocok untuk 

diterapkan secara keseluruhan dalam pendidikan di Indonesia, tetapi terdapat 

beberapa hal yang dapat diaktualisasikan seperti gambaran karakter seorang pendidik 

dan adab-adab antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi yang dirumuskan 

oleh Burhanuddin Al-Zarnuji, karena interaksi yang ada penuh dengan adab tersebut 

akan mendorong terciptanya akhlak yang mulia di kalangan peserta didik, 

sebagaimana hal yang demikian itu menjadi cita-cita dan tujuan pendidikan Islam 

pada khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 

Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional yang berbunyi: 

“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.”
24 

                                                             
24

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta 

Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 3.  
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Pasal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk 

pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta manusia 

yang berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan mandiri. Tujuan pendidikan ini tidak hanya 

mencakup aspek domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi menyentuh aspek 

iman dan takwa, serta akhlak. Hal ini relevan dengan pemikiran Burhanuddin Al-

Zarnuji yang sangat mengedepankan akhlak dan adab dalam hubungan antara 

pendidik dan peserta didik. 

Pemikiran Al-Zarnuji tersebut juga sesuai dengan penjelasan kompetensi 

kepribadian pendidik, yang merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting 

untuk bisa dipenuhi setiap calon pendidik maupun pendidik yang mengajar di 

sekolah/madrasah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Memang, kompetensi 

kepribadian bukan bagian dari bahan yang akan dan harus diajarkan para pendidik 

kepada peserta didik, tapi merupakan suatu kekuatan yang harus dimiliki setiap 

pendidik, agar dapat menghantarkan para peserta didiknya menjadi individu yang 

berkepribadian Islam. 

Selain itu, kualifikasi pendidik merupakan hal yang penting dalam 

membangun hubungan yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Burhanuddin 

Al-Zarnuji telah memberikan gambaran bagaimana karakter pendidik yang 

seharusnya dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang guru dan dosen No. 

14 Tahun 2005 dalam Bab IV Pasal 8 yang menyatakan bahwa pendidik wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

kemudian Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi 



71 
 
 

 
 

akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi  program sarjana atau diploma 

empat, lalu pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki 

oleh pendidik ada empat, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.
25

 

Empat kompetensi pendidik secara lanjut dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Bab II yang menerangkan bahwa: 

1. Kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud merupakan kemampuan 

pendidik dalam pengelolaan peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulum atau silabus 

d. Perancangan pembelajaran 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g. Evaluasi hasil belajar 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
26

 

2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: 

a. Beriman dan bertakwa 

                                                             
25

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

https://ppg.kemdikbud.go.id/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-14-tahun-2005-

tentang-guru-dan-dosen/ (6 September 2021), h. 6.  
26

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf (6 September 2021), h. 6. 



72 
 
 

 
 

b. Berakhlak mulia 

c. Arif dan bijaksana 

d. Demokratis 

e. Mantap 

f. Berwibawa 

g. Stabil 

h. Dewasa 

i. Jujur 

j. Sportif 

k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

l. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri 

m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
27

 

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 

a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma 

serta sistem nilai yang berlaku 

e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
28

 

                                                             
27

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf (6 September 2021), h. 6.  
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4. Kompetensi professional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai 

pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya yang 

diampunya sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 

a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program 

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan 

diampu. 

b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang 

secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, 

mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
29

 

Selain memiliki kompetensi, pendidik harus memahami dan melaksanakan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab demi melaksanakan proses pendidikan yang optimal. 

Terdapat beberapa tugas-tugas guru dalam pembelajaran yaitu: 

1. Guru sebagai pendidik 

Guru adalah seorang pendidik yang menjadi teladan, panutan dan sebuah 

identitas terhadap peserta didik dan lingkungannya. Seorang pendidik idealnya harus 

memiliki kualitas pribadi yang di dalamnya ada rasa tanggung jawab, disiplin, penuh 

kasih sayang, moral, kharisma dan mampu memahami peserta didiknya secara 

menyeluruh.
30

 

                                                                                                                                                                              
28

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf (6 September 2021), h. 7.  
29

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf (6 September 2021), h. 6.  

  
30

Mulyasa. E. Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan. (Cet. VII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 48.  
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Guru yang berperan sebagai pendidik memiliki pengaruh yang besar dalam 

membentuk kepribadian dan mental anak, tidak hanya sekedar orang yang berfungsi 

menyampaikan materi pembelajaran. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab 

untuk mewariskan nilai-nilai dan norma kepada generasi muda sehingga nilai-nilai 

dan norma akan tetap hidup dalam masyarakat secara berkelanjutan. Peran pendidik 

dalam pembelajaran tidak mampu diubah dengan adanya teknologi modern. Masih 

ada terlalu banyak bagian dari manusia, seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, 

kebiasaan dan hal-hal lainnya yang harus disentuh langsung oleh pendidik. 

2. Guru sebagai pengajar 

Mengajar merupakan tugas pendidik yang utama. Pendidik mengajar untuk 

membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang 

belum diketahui, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang 

dipelajari. Seorang pengajar diharapkan menciptakan situasi pembelajaran yang 

efisien sehingga dapat mengembangkan kreatifitas peserta didik karena belajar 

merupakan proses yang menyatu dengannya sebagai suatu pengalaman. 

Untuk lebih meningkatkan makna proses belajar tersebut harus bersamaan 

dengan adanya kesadaran emosional, intelektual, spiritual, sosial, dan budaya dalam 

keadaan yang mendukung sehingga mencapai tujuan. Menciptakan suasana seperti ini 

tentunya menuntut peran aktif dari pengajar dan peserta didik sehingga melahirkan 

interaksi edukatif.
31

 

3. Guru sebagai pembimbing 

                                                             
31

Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 91.  
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Pendidik harus untuk membantu peserta didik sehingga mereka dapat 

menemukan masalah mereka sendiri, lalu menyelesaikannya, mengenal dan 

beradaptasi dengan lingkungan mereka. Peserta didik memerlukan bantuan dari 

pendidik untuk mengatasi kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan dalam 

hubungan sosial dan interpersonal. Oleh karena itu, pendidik perlu lebih memahami 

teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individu, teknik untuk mengumpulkan 

informasi, evaluasi, statistik penelitian, psikologi kepribadian dan psikologi 

pembelajaran. 
32

 

4. Guru sebagai pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. 

Hal ini lebih ditekankan lagi karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan 

mampu menunjukkan penguasaan kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan 

materi standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas 

melatih peserta didik dalam pembentukan kompentensi dasar, sesuai dengna potensi 

masing-masing. Pelatihan yang dilakukan, di samping harus mempertahankan 

kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu mempertahankan perbedaan 

individual peserta didik dan lingkungannya. 

5. Guru sebagai pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. 

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam memecahkan 

                                                             
32

Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 

h. 126. 
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permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam 

mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga dituntut untuk 

mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta 

didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi 

kehidupan nyata di masyarakat. 

6. Guru sebagai penilai 

Guru di tuntut harus bersikap baik dan jujur dimana guru harus memberikan 

penilaian yang menyentuh aspek effektif dan aspek penilaian kognitif siswa. 

Penilaian bertujuan utama untuk melihat tingkat keberhasilan dan efektivitas 

pembelajaran terhadap peserta didik, sehingga pendidik dapat menempatkan peserta 

didik sesuai dengan kelompok atau kelasnya. Informasi yang didapatkan melalui 

penilaian akan menjadi feedback untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran selanjutnya.  

7. Guru sebagai evaluator 

Pendidik berperan sebagai evaluator untuk menetapkan kualitas hasil belajar 

atau menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Sebagai 

penilai, pendidik harus menguasai teknik evaluasi, baik secara tes maupun nontes 

yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, 

serta cara menentukan baik atau tidaknya dikaji dari beberapa segi, validitas, 

reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal.
33
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Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Profesi Keguruan, h. 109.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Burhanuddin Al-Zarnuji memiliki pandangan tentang karakter pendidik dan 

peserta didik yang merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik adalah orang yang 

alim, wara’, berwibawa, santun, dan penyabar. Sedangkan sifat-sifat yang 

harus dimiliki oleh peserta didik saat menuntut ilmu adalah ikhlas, tawadhu, 

iffah, sabar, cinta ilmu dan hormat kepada pendidik, memuliakan kitab, santun 

kepada sesama teman, menghindari akhlak tercela, bersungguh-sungguh dan 

bercita-cita tinggi, serta selalu bertawakkal. 

2. Hubungan pendidik dengan peserta didik saat ini adalah pemahaman terhadap 

pemikiran Al-Zarnuji yang berfokus pada akhlak dan berlandaskan rasa kasih 

sayang, kekeluargaan, dan kemitraan sehingga menempatkan posisi pendidik 

dan peserta didik sesuai dengan proporsi masing-masing untuk menciptakan 

pembelajaran yang optimal demi terbentuknya kepribadian muslim. 

3. Pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji tentang hubungan pendidik dengan peserta 

didik yang sangat mengedepankan akhlak dan etika memiliki keterkaitan 

dengan pendidikan di Indonesia dimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 

menunjukkan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk pribadi yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta manusia yang 
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berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan mandiri. Tujuan pendidikan ini tidak hanya 

mencakup aspek domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi menyentuh 

aspek iman dan takwa, serta akhlak. Selain itu, pendidik saat ini harus 

memiliki kualifikasi dan kompetensi agar dapat menjadi pendidik yang 

berkualitas. 

B. Saran 

1. Pendidik hendaknya selalu menjaga profesionalitas dan menyadari tugasnya 

sebagai pendidik yang membentuk kepribadian generasi di masa depan 

dengan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, serta tidak 

terpengaruh dengan keadaan yang membuat pendidik kehilangan jati diri.  

2. Pendidik harus dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mencari solusi yang 

tepat guna membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada 

secara umum, maupun secara khusus di Indonesia terutama dalam konteks 

hubungan antara pendidik dan peserta didik dengan cara menelaah kembali 

pemikiran pendidikan dari para ahli, terutama dari ulama-ulama yang lahir 

dari peradaban Islam dan memiliki konsep yang relevan dengan keadaan saat 

ini. 

3. Pendidikan tinggi seharusnya lebih memperhatikan mutu lulusnya, bahkan 

menaikkan standar kelulusan baik dalam aspek intelektualitas maupun 

moralitas pada calon sarjananya, khususnya fakultas Kependidikan atau 

Tarbiyah sehingga dapat mencetak calon pendidik yang unggul.  

4. Pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan 

harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan membuat 
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kebijakan yang lebih menitik beratkan pada penanaman nilai-nilai moral bagi 

pendidik maupun peserta didik tanpa mengurangi aspek intelektualitas.  
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