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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ya ػ

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‗ apostrof terbaik‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I ا

 Dammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٖ  Fathah Ai a dan i 

 َٔ  Kasrah Au a dan u 

 Contoh: 

ْٛف  kaifa: كَ

لَ  ْٕ َْ  :haula 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ا | ...ٖ

ٖ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ُٔ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 

 māta: يَاث 

 ٗ  ramā: سَيَ

ْٛمَ    qīla: قِ

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk  tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

ْٔ ضَُّ ا لأَ طْفَالِ   raudah al-atfāl :  سَ

َُُّْٚ انْفَا ضِهَُّ  ذِ  ًَ  al-madīnah al-fādilah :  انْ

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid ( ّّ )dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َا  rabbanā : سَبهُ

َُْٛا  najjainā : ََجه

ىَ   al-haqq : َعُِّ
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Jika hurufٖber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ٘ 

( maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

 

Contoh:  

 ِ ّٙ  Alī (bukan ‗Aliyy atau ‗Aly)‘: عَهِ

 ِ ّٙ  Arabī (bukan ‗Arabiyy atau ‗Araby)‘: عَشَبِ

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh: 

ظُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشه

 al-zalzalah (al-zalzalah) : انَضه نْضَنَُّ  

 al-falsafah : انَْفَهْغَفَُّ    

7. Hamzah  

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

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

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

 ٌَ ْٔ  ta’muruna: تأَيُْشُ

عُ انَ ْٕ ُه  :al-nau‘ 

ءُ  ْٙ  syai’un: شَ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

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

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

kata al-Qur‘an (darial-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

  ِ ٍُ اللَّه ْٚ ِ dīnullāh billāhدِ  بِالِلّه

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

  ِ ِّ اللَّه ًَ ْٙ سَحْ ُْىْ فِ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 
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H   = Hijrah 

M   = Masehi 

I.   = Sebelum Masehi 

W   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‗Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  :  Nurul Arifhatul Aenun Anas 

Nim  : 50400116056 

Judul : Strategi Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. 

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pembinaan Akhlak Santri di Pondok 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Tujuan 

dalam penelitian adalah untuk mengetahui metode dalam pembinaan akhlak santri di 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros dan 

untuk mengetahui kendala dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan manajeman dakwah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini memunjukkan bahwa Metode Pembinaan Akhlak Santri 

pada Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone, yaitu: 1) Pembinaan umum meliputi ; 

pembinaan melalui nasehat, pembinaan melalui tata tertib, pembinaan melalui 

kewajiban, pembinaan melalui larangan, 2) pembinaan khusus meliputi; pembinaan 

melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan tahunan. Kendala yang dihadapi dalam 

pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan 

Camba Kabupaten Maros yaitu: segi sarana dan prasarana  serta dari segi 

kedisiplinan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1)  Sarana dan prasarana merupakan salah 

satu pendukung dalam proses belajar mengajar serta dalam pembinaan akhlak, maka 

dari itu diharapkan kepada pemerintah agar memperbaiki dan menambah sarana dan 

prasarana di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 2) Diharapkan semua guru 

dan pembina bisa lebih tegas dalam memberikan pembinaan agar santri lebih patuh 

lagi pada peraturan yang ada. 3)  Orang tua juga memegang peranan penting dalam 

mengawasi dan membina putra-putri mereka, maka dari itu dibutuhkan pengawasan 

dari orang tua kepada putra-putrinya pada saat mereka berada di rumah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik untuk 

diri sendiri, lingkungan, maupun  agama. Karena dengan adanya Pendidikan  dapat 

menambah wawasan, kecerdasan, dan  akhlak mulia yang lebih baik.  

 Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa.
1
  

 Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal dan pendidikan non 

formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, dan 

mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang diperoleh diluar dari pendidikan formal misalnya pendidikan dari 

orang tua, kursus-kursus diluar sekolah, baik itu kursus music, kursus komputer dan 

lain-lain. 

 Salah satu pendidikan formal yang ada yaitu pondok pesantren. Pondok 

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang mengutamakan 

pembinaan dan pembelajaran keagamaan yang lebih dominan dibandingkan dengan 

sekolah umum lainnya.  

                                                           

1
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, cet. 1 Juni 1994), h. 1. 
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 Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan terutama bagi usia anak-

anak. Salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan akhlak mulia seorang anak 

adalah dengan menerapkan pendidikan keagamaan sejak dini. 

 Tujuan pendidikan keagamaan yaitu untuk membentuk manusia yang 

beriman dan berakhlak mulia dan menjadi bekal dasar bagi anak-anak untuk generasi 

yang shaleh dan shaleha, menyiapkan para santri agar tumbuh dan berkembang 

menjadi pribadi yang baik, hidup dalam lingkungan yang sehat dan pergaulan yang 

baik, pandai memilih teman pergaulan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang 

tidak diinginkan.  

 Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di 

Indonesia memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melahirkan santri yang cerdas  

keagamaannya, juga mulia akhlaknya. Tujuan pendidikan di pondok pesantren 

adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, mandiri, bebas, dan 

teguh dalam kepribadian, meyebarkan agama atau menegakkan agama Islam dan 

kejayaan umat Islam ditengah-tengah masyarkat, dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian Indonesia.
2
  

  Pondok pesantren berperan penting dalam pembentukan akhlak dan 

pembinaan karakter seorang santri. Tidak bisa dipungkiri, untuk menjadi manusia 

yang dihormati dan disegani oleh lingkungan sekitar, harus memiliki kepribadian 

yang baik dan akhlak yang mulia. Sehebat dan sepintar apapun seseorang jika tidak 

memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, maka akan dikucilkan dan tidak 

dianggap oleh masyarakat. Agama Islam telah memiliki figur akhlak yang sangat 

                                                           
2
Mastuki HS, dkk, Manajeman Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), h. 92. 
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sempurna, beliau adalah Nabi Muhammad saw, Allah berfirman di dalam Q.S Al-

Ahzab/33: 21  

 

 َ ركََشَ ٱلِلّه َٔ وَ ٱلۡأخِٓشَ  ٕۡ ٱنَۡٛ َٔ  َ ٌَ ٚشَۡجُٕاْ ٱلِلّه ٍ كَا ًَ ةٌ حَغََُتٞ نِّ َٕ ِ أعُۡ ٌَ نكَُىۡ فِٙ سَعُٕلِ ٱلِلّه ا  نهقذَۡ كَا  كَرِٛش 

١٢ 
Terjemahnya : 

―Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.‖

3
  

Dalam kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, 

menafsirkan bahwa isi dari QS. Al-Ahzab ayat 21 mengandung arti bahwa umat 

Islam mendapatkan teladan yang baik pada pribadi Nabi Muhammad saw. Teladan 

bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan kesenangan hidup di 

akhirat. Teladan bagi orang-orang yang banyak berdzikir mengingat Allah disetiap 

kesempatan, kala susah maupun senang.  

 Kata ( اعٕة ) uswah atau iswah berarti teladan. Pakar tafsir az-Zamakhsyari 

ketika menafsirkan ayat di atas, mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud 

keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama dalam arti kepribadian beliau 

secara totalitasnya adalah teladan. Kedua dalam arti terdapat dalam kepribadian 

beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama lebih kuat dan merupakan 

pilihan banyak ulama. Kata ( ٗف) fi dalam firmannya: ( ٗلله ا ل عٕ س ف) fi rasulillah 

berfungsi ―mengangkat‖ dari diri Rasul satu sifat yang hendaknya diteladani, tetapi 

ternyata yang diangkatnya adalah Rasulullah saw. sendiri dengan seluruh totalitas 

beliau. Demikian banyak ulama.
4
 

                                                           
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Tajwid, (PT Tiga Serangkai 

Mandiri, 2014), h. 420. 

4
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Cet. VIII, 

Jakarta: Lentera Hati, Juni 2007), h. 242-243.  
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 Ayat di atas menjelaskan tentang Nabi Muhammad saw. adalah suri teladan 

bagi umat manusia. Dengan akhlaknya yang baik inilah Nabi Muhammad saw. 

mendapat gelar uswatun hasanah yang artinya teladan yang baik. Untuk itu di 

Pondok Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik akhlak dan 

moral generasi muda bangsa Indonesia. Para santri diberi bimbingan tentang 

pentingnya nilai-nilai akhlakul karimah dan moral yang baik dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

 Bimbingan di pesantren adalah proses pemberian bantuan kepada santri, 

dengan memperhatikan santri itu sebagai individu dan makhluk sosial serta 

memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu, agar santri itu dapat membuat 

tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya dan agar ia dapat 

menolong dirinya, menganalisis dan memecahkan masalah-masalahnya.
5
 

  Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, perlunya bimbingan baik 

personal (konseling) maupun kelompok, terutama lingkup SMP dan SMA. Masa ini 

(peserta didik), pada satu pihak memiliki sifat-sifat yang kurang mendukung bagi 

pemenuhan tuntutan dan kondisi yang ada. Ini umumnya bersifat individualistis, 

egosentris, dalam kebebasan dari dominasi orang dewasa.
6
  

 Penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan dalam pembinaan 

akhlak santri. Hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap sejumlah guru dan 

pembina di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba terdapat 

beberapa persoalan mengenai akhlak santri di pondok pesantren tersebut, yaitu 1) 

sopan santun terhadap guru, teman, dan lingkungannya masih kurang. 2) ibadah, 

                                                           
5
Mastuki HS, dkk, Manajeman  Pondok  Pesantren  h. 125. 

6
Abu Ahmadi & Ahmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999) h.106. 
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terkhusus pelaksanaan shalat 5 waktu yang masih diingatkan oleh gurunya. Dari 

permasalahan-permasalahan tersebut, peran Pondok Pesantren sangat penting dalam 

mendidik akhlak dan moral yang baik. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk tmelakukan penelitian 

dengan judul ―Strategi Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Yayaasan 

Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan, maka peneliti akan 

memfokuskan pada ―Strategi Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros‖. 

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana metode pembinaan akhlak dan kendala 

dalam pembinaan akhlak. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan 

substansi pendekatan penelitian ini yaitu ― Strategi Pembinaan Akhlak Santri di 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros‖. 

Maka deskripsi fokus penelitian ini adalah: 

a. Strategi Pembinaan Akhlak 

Strategi pembinaan akhlak yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah 

tindakan atau cara bagaimana memperbaiki, menananmkan, atau mengembangkan 

nilai-nilai akhlak para santri agar mereka menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. 

Strategi pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Pondok Pesantren dalam hal ini 
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guru-guru pembina dalam berbagai macam cara seperti memberikan mata pelajaran 

tentang akhlak ataupun dengan cara yang lain. 

b. Santri 

Santri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang anak yang 

mengikuti pendidikan di pesantren, tinggal di lingkungan pesantren yang bersedia 

mengikuti kegiatan belajar, pembinaan, dan mentaati peraturan yang ada. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana kendala pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros? 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

dan dijadikan sebagai perbandingan yang membedakan dengan peneliti sebelumnya. 

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah:   

1. Skripsi saudara Ar. Azlansyah dengan judul ―Penerapan Manajeman Dakwah 

Dalam Membina Akhlak pada Siswa Madrasah Tsanawiah Negeri 02 Makassar‖ 

tahun 2014. Penelitiannya membahas tentang fungsi manajeman dakwah dalam 

membina akhlak siswa dan kendala yang dihadapi MTsN 02 Makassar dalam 

membina akhlak siswanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajeman dakwah 

dalam membina akhlak siswa di MTSN 02 Makassar sudah terlaksana dengan 

baik, dengan adanya bebrbagai layanan yang disajikan dan fungsi manajeman 
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yang dilakukan oleh MTSN 02 Makassar untuk mengatasi segala masalah atau 

kesulitanm yang dihadapi oleh siswa. Perilaku yang Nampak pada siswa di 

MTSN 02 Makassar sangat baik.
7
 

2. Skripsi saudari Irda Arianti dengan judul ―Manajeman Pondok Pesantren An-

Nuryah Bontocini dalam Meningkatkan Akhlak Santri dan Santriwati Madrasah 

Aliyah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto‖. Penelitian ini menjelaskan 

tentang bagaimana manajeman pondok pesantren An-Nuriyah Bontocini dalam 

meningkatkan akhlak santri dan santriwati MA serta peluang dan tantangan yang 

dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajeman dan sosiologi. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajeman pondok pesantren 

yang diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini 

adalah yang sesuai dengan peran manajerial yang dilakukan dalam meningkatkan 

akhlak santri dan santriwatri meliputi planning, organizing, actuating, dan 

controlling. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat peluang yakni 

mematuhi aturan serta peluangnya  karena adanya pembinaan nasehat perayaan 

hari besar Islam., atau berupa sanksi atau hukuman serta didikan  dalam bacaan 

Alquran dan tantangannya yakni adanya pengaruh dari anggota keluarga, faktor 

lingkungan sekitar, pengaruh antar hubungan santri mukmin dan santri kalong, 

serta hubungan pergaulan antar sekolah atau pesantren yang memberikan dampak 

yang negative di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini dan 

adapun dalam meningkatkan santri dengan metode ceramah.
8
 

                                                           
7
Ar.Azlansyah, Penerapan Manajeman Dakwah dalam Membina Akhlak pada Siswa Negeri 

02 Makassar skripsi (Makassar: Fak, Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2014), h. xiii. 

8
Irda Ariati, Manajeman Pondok Pesantren An-Nuriyah Bontocini Dalam Meningkatkan 

Akhlak Santri dan Santriwati Madrasah Aliyah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto skripsi 

(Makassar: Fak, Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018), h. xi. 
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3. Skripsi saudari Rifka Mayasari dengan judul ―Peran Manajeman Dakwah Dalam 

Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Ashshirathul Mustaqim 

Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep‖. Penelitian ini menjelaskan tentang 

metode pembinaan akhlak santri dan kendala yang dihadapi dalam pondok 

pesantren Ashshirathal Mustaqim dalam pembinaan akhlak santri. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Manajeman Dakwah dan Psikologi. Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran manajeman dalam pembinaan akhlak 

santri di pondok pesantren Ashshirathul Mustaqim kecamatan Pangkajenen 

Kabupaten Pangkep terkait dengan fungsi manajeman dakwah yaitu: Takhthith 

(perencanaan), Tandzim (pengorganisasian), Tawjih (penggerakan), Riqabah 

(pengendalian dan evaluasi).
9
 

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian 

terdahulu yaitu pertama dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada 

penerapan manajeman dakwah dalam membina akhlak sedangkan penelitian ini 

hanya melihat bagaimana metode membina akhlak santri yang diterapkan oleh 

pembina pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone. Letak perbedaan yang kedua 

yaitu tempat penelitian, objek, dan hasil penelitiannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui metode dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. 

                                                           
9
Rifkah Mayasari, Peran Manajeman Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok 

Pesantren Ashshirathul Mustaqim Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep skripsi (Makassar: Fak. 

Dakwah dan Komunikasi  UIN Alauddin, 2017), h. xi. 
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b. Untuk mengetahui kendala dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dan 

dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Kegunaan praktis 

Sebagai bahan referensi dan masukan kepada guru-guru pembina Pondok Pesantren 

dalam melakukan pembinaan akhlak kepada santri, sehingga menghasilkan santri-

santri yang berakhlakul karimah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Strategi  

1. Pengertian Strategi 

Strategi menurut bahasa yaitu proses penentuan rencana para pemimpin 

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut istilah, strategi 

merupakan tindakan yang senantiasa meningkat terus-menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa 

depan.
1
  

Berdasarkan arti kata strategi, Anwar Arifin menyatakan bahwa strategi 

adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan 

guna mencapai tujuan.
2
 

Adapun definisi strategi menurut beberapa ahli yaitu: 

a. Gerry Johnson dan Kevan Scholes mendefinisikan strategi sebagai arah dan 

cakupan jangka Panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui 

konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai 

kebutuhan pasar dan memenuhu harapan pihak yang berkepentingan. 

                                                           
1
Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam  (Surabaya: Al-Ikhlas, 2000) h. 18. 

2
Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Armilo, 2002), h. 59. 
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b. John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr mendefinisikan strategi sebagai 

seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 

implementasi dari rencana yang di desain untuk mencapai tujuan. 

c. W.F. Glueck dan L.R. Jauch mendefinisikan strategi sebagai rencana yang 

disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis 

perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

organisasi.  

Fred R. David mengatakan bahwa dalam proses strategi ada tahapan yang 

harus dilalui yaitu: 

a. Perumusan strategi, merupakan tahap awal dan yang mencakup perumusan 

strategi yaitu pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan 

ancaman eksternal, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan 

tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternative dan pemilihan strategi 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Penerapan strategi, penerapan sering disebut juga sebagai tindakan karena 

penerapan dalam strategi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi menjadi 

suatu tindakan. Tahap ini merupakan yang paling sulit karena memerlukan 

kedisiplinan, komitmen, dan pengorbanan. 

c. Evaluasi, penilaian strategi merupakan tahap akhir dari strategi. Terdapat tiga 

aktivitas dalam evaluasi yaitu meninjau ulang faktor-faktor eksternal dan internal 

yang menjadi landasan strategi yang sekarang, mengukur prestasi dan 
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membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Mengambil langkah 

kreatif korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.
3
 

Banyak ahli yang telah mendefinisikan strategi dengan sudut pandang yang 

berbeda, namun pada dasarnya semua itu mempunyai arti dan makna yang sama 

yaitu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian strategi 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi maupun lembaga. 

Adapun manfaat dari perencanaan strategi, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Berfikir secara strategi dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif. 

b. Memperjelas arah masa depan. 

c. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan. 

d. Memecahkan masalah utama organisasi. 

e. Memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Membangun kerja kelompok dan keahlian.
4
 

Dengan adanya manfaat strategi, suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan secara efektif. 

B. Tinjauan tentang Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Pembinaan 

                                                           
3
Fred R. Devid, Manajeman Strategi Konsep (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 6. 

 
4
Bryson, John M, Perencanaan Strategi bagi Organisasi Sosial (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2003), h. 12. 
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Istilah pembinaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti  

usaha, tindakan, dan juga kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut konteks ajaran Islam, 

pembinaan mempunyai maksud suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara 

berdaya dan berhasil guna dalam rangka untuk menyelamatkan dan meningkatkan 

kehidupan anak panti asuhan agar dapat memperoleh kesejahteraan hidup di dunia 

dan akhirat.
5
 Pembinaan merupakan proses yang sistematis untuk mengubah perilaku 

kerja seseorang dalam usaha meningkatkan kinerjanya, 

2. Pengertian Akhlak 

Menurut bahasa (etimologi) perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq 

(khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi‘at.
6
 Akhlak 

disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin 

manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan 

dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan 

kata ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati 

untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian berubah menjadi etika.
7
 

Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama,
8
 ilmu yang berusaha mengenal 

tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk 

sesuai dengan norma-norma dan tata susila.  

                                                           
5
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep-Dik-Bud, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pusaka, 1999), h.117. 

 
6
A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 11. 

 
7
Sahilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001), h. 14. 

 
8
Husin Al-Habsyi, Kamus Al-Kautsar (Surabaya: Assegaff, Alawy, 2001), h. 87. 
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Secara terminology atau istilah, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas 

antara yang baik dan buruk tentang perbuatan manusia baik lahir maupun batin.
9
 

Untuk memahami akhlak lebih komprehensip, berikut dikemukakan beberapa 

definisi oleh para tokoh sebagai berikut: 

a. Ahmad Amin, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada 

yang lainnya. 

b. Imam al-Gazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. 

c. Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya 

lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan.
10

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah ilmu 

yang mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan 

jahat. 

3. Sumber-Sumber Ajaran Akhlak 

Sumber ajaran akhlak ialah Alquran dan hadis. Tingkah laku Nabi 

Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua. Ini ditegaskan 

oleh Allah dalam QS. Al-Ahzab / 33 : 21 

 َ ركََشَ ٱلِلّه َٔ وَ ٱلۡأخِٓشَ  ٕۡ ٱنَۡٛ َٔ  َ ٌَ ٚشَۡجُٕاْ ٱلِلّه ٍ كَا ًَ ةٌ حَغَُتَٞ نِّ َٕ ِ أعُۡ ٌَ نكَُىۡ فِٙ سَعُٕلِ ٱلِلّه ا   كَرِ نهقذَۡ كَا  ٛش 

                                                           
9
Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak (Cet. 1, Makassar: Syahadah, Desember 2017), h. 93.  

10
Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak  h. 93-94. 



15 
 

 
 

Terjemahnya : 

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

11
 

Dalam kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, 

menafsirkan bahwa isi dari QS. Al-Ahzab ayat 21 mengandung arti bahwa umat 

Islam mendapatkan teladan yang baik pada pribadi Nabi Muhammad saw. Teladan 

bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan kesenangan hidup di 

akhirat. Teladan bagi orang-orang yang banyak berdzikir mengingat Allah disetiap 

kesempatan, kala susah maupun senang.  

Kata ( اعٕة ) uswah atau iswah berarti teladan. Pakar tafsir az-Zamakhsyari 

ketika menafsirkan ayat diatas, mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud 

keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama dalam arti kepribadian beliau 

secara totalitasnya adalah teladan. Kedua dalam arti terdapat dalam kepribadian 

beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama lebih kuat dan merupakan 

pilihan banyak ulama. Kata ( ٗف) fi dalam firmannya: ( ٗلله ا ل عٕ س ف) fi rasulillah 

berfungsi ―mengangkat‖ dari diri Rasul satu sifat yang hendaknya diteladani, tetapi 

ternyata yang diangkatnya adalah Rasulullah saw. sendiri dengan seluruh totalitas 

beliau.
12

 

Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa Rasulullah merupakan suri teladan 

yang harus kita ikuti bagi orang yang menngharap Rahmat dan Ridho-Nya. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Tajwid, h. 420. 

12
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Cet. VIII, 

Jakarta: Lentera Hati, Juni 2007), h. 242-243.  
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Dalam ayat lain Allah memerintahkan agar selalu mengikuti jejak Rasulullah 

dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau. Allah berfirman dalam QS. Al-

Hasyr / 59 : 7 

 

َ شَذِٚذُ ٱنۡ  هٌ ٱلِلّه ََۖ إِ ٱتهقُٕاْ ٱلِلّه َٔ  
ُٕٓاْْۚ ُّ فٲََتَ ُۡ ىٰكُىۡ عَ َٓ يَا ََ َٔ عُٕلُ فخَُزُُِٔ  يَآ ءَاتىَٰكُىُ ٱنشه َٔ  عِقَابِ  ...

Terjemahya: 

―…Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.‖

13
 

Dalam kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, 

menafsirkan bahwa isi dari QS. Al-Hasyr ayat 7 mengandung arti bahwa hokum-

hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus dipegang, dan larangan yang ia 

sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri dari murka Allah. 

Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksaanynya. Penggalan ayat ini pun telah 

menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada 

kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apa pun, baik yang secara tegas 

disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis shahih. Kata (ءاتاكى) atakum dari 

segi bahasa hanya berarti memberi kamu, namun para ulama memperluas kandungan 

pesannya sehingga menjadi (ءاتاكى) amarakum yang berarti dia perintahkan kamu. 

Hal tersebut demikian karena kalimat sesudahnya menyatakan nahakum yang berarti 

yang dia larang kamu sehingga dipahami bahwa yang beliau berikan termasuk 

didalamnya yang beliau perintahkan, dan yang beliau larang termasuk harta benda 

yang beliau larang mengambilnya. Dengan demikian, penggalan ayat di atas sejalan 

dengan perintah menaati Rasul saw.
14
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Tajwid, h. 546. 

14
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan dan Keserasian Al-Quran, h. 533. 
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Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ikutilah apa yang diperintahkan Rasul 

dan tinggalkanlah segala yang dilarangnya, agar kita menjadi orang yang bertakwa 

kepada Allah swt. 

Jika telah jelas bahwa Alquran dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang 

menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber 

akhlaqul karimah dalam ajaran Islam.
15

  

Dalam perilaku keseharian, setiap orang membutuhkan satu gambaran jelas 

agar menuntun segala bentuk perilaku tersebut. Sebagai seorang muslim maka 

Rasulullah saw menjadi qudwah atau uswatun hasanah.   

4. Prinsip Dasar  Karakteristik Akhlak 

a. Akhlak mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan 

menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. 

b. Akhlak bersifat universal dan komprensif dapat dijadikan petunjuk dan pedoman 

bagi seluruh umat manusia kapan dan dimanapun. 

c. Akhlak menetapkan bahwa yang menjadi sumber atau ukuran baik dan buruk 

adalah Alquran dan Sunnah. 

d. Akhlak mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak luhur dan 

meluruskan perbuatan manusia.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar 

karakteristik akhlak merupakan dasar utama yang dijadikan pedoman atau sumber 

untuk mengarahkan manusia memiliki akhalakul karimah. 
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Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, h. 101-102. 
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Akhlak merupakan kadar yang menentukan baik buruknya perilaku 

seseorang. Allah swt menggambarkan tentang manusia yang memiliki dua potensi 

dalam berperilaku yakni baik dan buruk. Dengan demikian, Allah memberi aturan 

yang dapat mengontrol perilaku setiap manusia agar sesuai dengan ajaran-ajaran 

Allah swt. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak 

Perbuatan manusia memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang 

 lain. Corak perbuatan merupakan akibat adanya pengaruh dari dalam diri manusia 

dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya seperti pendidikan. Terdapat banyak hal 

yang memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia baik dalam konteks 

individual maupun sosial.
17

 Manusia memang memiliki potensi diri yang menjadi 

dominasi dalam hal kegiatan manusia baik yang berhubungan dengan Allah maupun 

yang berhubungan dengan:
18

 

1. Insting (naluri) 

Insting adalah aktivitas yang hanya menuruti kodrat dan tidak perlu melalui 

belajar. Naluri telah ada pada manusia sejak lahir dan berfungsi sebagai penggerak 

lahirnya tingkah laku. Adapun tingkah laku yang digerakkan oleh insting yaitu naluri 

makan, naluri jodoh, naluri keibubapakan, naluri berjuang, naluri bertuhan, naluri 

ingin tahu dan memberi tahu, insting takut, insting sosial (suka bergaul), dan naluri 

meniru. 

2. Kebiasaan  
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Nur Khalisa Lantuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, (Cet. Alauddin University Press, 

2014),  h.117. 

18
Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, h. 120. 
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Kebiasaan adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan 

secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan seperti 

berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. 

3. Wirotsah (keturunan) 

Wirotsah dalam ilmu jiwa disebut hereditas. Menurut teori nativisme bahwa 

seseorang ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Pendidikan tidak bisa 

mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa seseorang yaitu warisan khusus 

kemanusiaan, warisan suku atau bangsa dan warisan khusus dari orang tua.  

4. Milieu (lingkungan) 

Milieu adalah semua faktor luar yang mempengaruhi seseorang sejak  

permulaan pertumbuhannya. Secara khusus akhlak manusia dipengaruhi oleh:  

1) Lingkungan dalam rumah tangga (akhlak orang tua dapat mempengaruhi akhlak 

anaknya),  

2) Lingkungan sekolah (akhlak anak dapat terbina dan terbentuk menurut 

Pendidikan yang diberikan oleh guru di sekolah),  

3) Lingkungan pekerjaan, suasana bekerja dapat mempengaruhi pikiran, sifat, dan 

kelakuan seseorang,  

4) Lingkungan organisasi,  

5) Lingkungan kehidupan ekonomi, dan  

6) Lingkungan pergaulan yang bersifat umum.
19

  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa diantara empat faktor 

yang mempengaruhi akhlak anak bisa dikategorikan dalam dua jenis yakni faktor 

                                                           
19

Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, h. 120. 



20 
 

 
 

internal (dari dalam) yang mencakup faktor insting dan wirotsah sedangkan faktor 

eksternal (dari luar) terdiri dari faktor kebiasaan dan milieu. 

6. Metode Pembinaan Akhlak 

Berbicara mengenai masalah pembinaan dan pembentukan akhlak sama 

dengan berbicara mengenai tujuan Pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai 

pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan Pendidikan adalah pembentukan 

dan pembinaan akhlak. Menurut aliran ini akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa 

dibina. Akhlak adalah gambaran batin yang tercermin dalam perbuatan. Dan 

pendapat lainnya mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari Pendidikan, latihan, 

pembinaan, dan perjuangan keras serta sungguh-sungguh.
20

 

Beberapa program pembelajaran akhlak maupun Teknik yang ditawarkan 

serta diaplikasikan itu dapat diperoleh beberapa strategi dalam mengelola 

pembelajaran akhlak pada peserta didik agar menghasilkan perubahan perilaku 

positif berupa akhlak yang mulia (al-akhlaq al-karimah) maupun akhlak yang terpuji 

(al-akhlaq al-mahmudah) pada diri mereka. Strategi tersebut meliputi:  

a. Memberikan keteladanan dalam model berpakaian, etika berbicara, cara bergaul, 

cara bersikap, semangat berkarya, semangat beribadah, dan cara menghadapi 

kesulitan.  

b. Membiasakan tindakan atau perilaku yang positif baik dikelas, ruang kelas, 

lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. 

c. Memberikan perhatian yang sangat besar pada penampilan peserta didik, 

kecenderungannya, penyaluran bakatnya, pemenuhan kebutuhannya, prospek 

masa depannya, dan pemecahan terhadap problem-problem yang dihadapinya. 
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d. Melatih peserta didik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban baik kewajiban 

terhadap Allah swt, orang tua, diri sendiri, keluarga, Lembaga Pendidikan, 

masyarakat negara, maupun agama. 

e. Menegur peserta didik yang melakukan kesalahan secara santun, menunjukkan 

tindakan yang seharusnya dilakukan, dan menyadarkan mereka agar segera 

menyesali kesalahannya. 

f. Memberikan hukuman (punishment) kepada peserta didik yang melakukan 

pelanggaran dengan model hukuman yang sarat nilai-nilai pedagogis. 

g. Memberikan hadiah (reward) pada peserta didik yang melakukan tindakan mulia 

baik dalam bentuk isyarat acungan jempol, pujian, hingga hadiah yang bermuatan 

Pendidikan seperti pemberian buku bacaan ilmiah, buku novel yang mendidik, 

dan semacamnya.
21

 

Dalam pembelajaran akhlak itu dibutuhkan metode yang dapat membantu 

mempermudah proses internalisasi kepribadian muslim pada peserta didik secara 

kondusif, sehingga mereka memilki akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. 

Adapun metode pembelajaran akhlak yang dapat dipakai oleh pendidik akhlak cikup 

banyak. Mukhtar menyodorkan lima macam metode yang berpengaruh dalam 

menanamkan Pendidikan akhlak terhadap siswa, yakni: Pendidikan dengan 

keteladanan, Pendidikan dengan adat kebiasaan, Pendidikan dengan nasihat, 

Pendidikan dengan memberikan perhatian, dan Pendidikan dengan memberikan 

hukuman.
22
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Mujamil Qomar, Manajeman Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 

2018) h. 114-115. 
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Dalam pembelajaran akhlak biasa digunakan metode ceramah, bercerita, 

berkisah, sosiodrama, dan bermain peranan. Metode bercerita sedikit bias dibedakan 

dengan berkisah, kalau dalam metode bercerita pendidik akhlak menyampaikan 

kejadian-kejadian masa lalu yang dapat diambil pelajaran dengan baik tetapi tetaoi 

hasil rekayasa (fiktif), sedangkan metode berkisah itu dilakukan dengan 

menyampaikan kejadian-kejadian masa lalu yang dapat dipetik pelajaran yang 

berharga tetapi benar-benar sebagai fakta sejarah. Sementara itu metode sosiodrama 

dan bermain peranan juga masih bias dibedakan. Jika metode sosiodrama dilakukan 

dengan memerankan perilaku dalam interaksi social, maka metode bermain peranan 

diupayakan melibatkan peserta didik secara aktif memainkan peranan dalam 

mendramatisir problem-problem interaksi social yang benar-benar terjadi di 

masyarakat.
23

 

Metode pembinaan akhlak terhadap santri sangat penting untuk menentukan 

perilaku dan kebiasaan dalam keseharian. Santri dengan binaan kiai atau guru t idak 

akan selalu menerima secara langsung ajaran yang disampaikan. Perlu beberapa 

perencanaan yang harus disiapkan agar mampu membina akhlak santri agar bias 

berakhlakul karimah. 

7. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembinaan Akhlak 

Berhasil tidaknya pembinaan akhlak yang dilakukan, ditentukan oleh 

beberapa faktor yang saling memengaruhi. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak setidaknya ada tiga aliran yaitu: 

1. Aliran Nativisme 
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Menurut Aliran nativiseme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pemebntukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya 

dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang telah meniliki 

pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik maka dengan sendirinya orang 

tersebut akan menjadi baik. 

2. Aliran Empirisme 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah 

faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan. Jika Pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, 

maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. 

3. Aliran Konvergensi 

Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si 

anak, dan eksternal yaitu Pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau 

melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan kearah yang 

baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai 

metode.
24

 

Berdasarkan beberapa aliran diatas, dalam pembinaan akhlak mempunyai 

faktor-faktor yang sangat memengaruhi untuk menjadikan seseorang mempunyai 

akhlak yang baik. Salah satu faktor yang memengaruhi akhlak yaitu pembawaan, 

dimana faktor ini ada sejak lahir dan sudah tertanam di dalam diri seseorang. Kedua, 

faktor lingkungan dan sosial, dimana akhlak tersebut dapat dibentuk dengan 

pergaulan yang baik yaitu memilih teman yang dapat membawa kita ke jalan yang 

benar. 
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Berikut ini akan diuraikan tentang faktor yang memengaruhi pembinaan 

akhlak. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi akhlak anak antara lain, sebagai 

berikut: 

a. Lingkungan keluarga 

Rumah keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan 

melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan kelurga muslim adalah keluarga 

yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan 

syariat Islam. Berdasarkan Al-Qur‘an dan sunnah, kita dapat mengatakan bahwa 

tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah mendirikan syariat Allah dalam 

segala permasalahan rumah tangga, mewujudkan ketentraman dan ketenangan 

psikologis, mewujudkan sunnah Rasulullah SAW, memenuhi cinta kasih anak-anak, 

dan menjaga fitrah anak agar anak-anak tidak melakukan penyimpangan-

penyimpangan. 

Keluarga merupakan masyarakat alamiah, disitulah Pendidikan berlangsung 

dengan sendirinya sesuai dengan tatanan/pergaulan yang berlaku di dalamnya. 

Keluarga merupakan persekutuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak 

dimana keduanya (ayah dan ibu) mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

perkembangan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada 

disampingnya , oleh karena itu ia meniru perangai ibunya, karena ibunyalah yang 

pertama dikenal oleh anaknya dan sekaligus menjadi temannya yang pertama yang 

dipercayai. Disamping ibunya, ayah juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan akhlak anak, dimata anak ayah merupakan seseorang yang tertinggi 

dan terpandai diantara orang-orang yang dikenal dalam lingkungan keluarga. Dengan 
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demikian, maka sikap dan perilaku ayah dan ibu mempunyai pengaruh besar 

terhadap perkembangan akhlak anak-anaknya.
25

  

Dalam hal ini, perhatian dan kasih sayang yang cukup  dari orang tua tidak 

dapat dipisahkan dari upaya pembentukan akhlak dan kepribadian seseorang. Orang 

tua merupakan Pendidikan pertama dalam mendidik dan membina anak dan 

keluarganya. 

b. Lingkungan sekolah 

Pendidikan disekolah mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya 

pembinaan akhlak dan kepribadian anak yaitu melaui pembinaan dan pembelajaran 

pendidikan agama Islam kepada siswa. Pendidikan harus dapat memperbaiki akhlak 

dan kepribadiaan siswa yang sudah terlanjur rusak dalam keluarga, juga memberikan 

pembinaan kepada siswa.
26

  

Disamping itu, kepribadian, sikap, dan cara hidup bahkan sampai cara 

berpakaian, bergaul, dan berbicara yang dilakukan oleh seorang pendidik juga 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan proses pendidikan dan pembinaan 

moralitas siswa yang sedang berlangsung. 

c. Lingkungan masyarakat 

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab Pendidikan dan masyarakat 

juga memengaruhi akhlak anak masyarakat yang berbudaya, memelihara dan 

menjaga norma-norma dalam kehidupan dan menjalankan agama secara baik akan 

membantu perkembangan akhlak anak kepada arah yang baik, sebaliknya masyarakat 

yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan dan tidak menjalankan 
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ajaran agama secara baik, juga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

akhlak anak, yang membawa mereka kepada akhlak yang baik. Dengan demikian, di 

Pundak masyarakat terpikul seikutsertaan dalam membimbing dan perkembangan 

akhlak anak, tinggi dan rendahnya kualitas moral dan keagamaan dalam hubungan 

social dengan anak amatlah mendukung kepada perkembangan sikap dan perilaku 

mereka.
27

  

Lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan akhlak adalah keluarga. 

Yang mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman tentang 

pergaulan manusia, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah orang tua. 

Tetapi lingkungan sekolah dan masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap 

terciptanya akhlak mulia bagi anak. 

C. Tinjauan Tentang Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Menurut Manfred Ziemek, kata pondok berasal dari kata funduq (Arab) yang 

berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat 

penampunagn sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Adapun 

kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe dan akhiran an yang 

berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.
28

  

Pondok pesantren secara etimologi adalah wadah/tempat membina manusia 

menjadi orang yang baik, disamping menguasai pengetahuan agama dan 

mengamalkannya kepada masyarakat. Sedangkan pengertian pesantren secara istilah 
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adalah Lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, 

mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
29

  

Dengan demikian pondok pesantren adalah suatu wadah atau tempat 

membina insan-insan yang bermoral dan berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan 

tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, dan mengamal ajaran Islam.  

2. Tujuan Pendidikan di Pondok Pesantren 

Menurut H.M. Arifin, dikutip Mahmud, terbentuknya pesantren dapat dilihat 

pada dua tujuan, yaitu:  

a. Tujuan umum 

Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam. 

Anak didik dengan ilmu agamanya, sanggup menjadi mubaliq dalam masyarakat 

sekitar melalui ilmu dan agamanya. 

b. Tujuan khusus 

Mempersia pkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama 

yang dianjurkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkan dalam masyarakat. 

Menurut Mastuhu, tujuan Pendidikan pesantren yaitu: 

1) Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Anak didik dibantu agar 

mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranan, serta tanggung 

jawabnya dalam kehidupan di masyarakat. 

2) Memiliki kebebasan yang terpimpin. 

3) Berkemampuan mengatur diri sendiri. 

4) Memilki rasa kebersamaan yang tinggi. 
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5) Menghormati orang tua dan guru; cinta pada ilmu. 

6) Mandiri. 

7) Menyukai kesederhanaan.
30

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan 

Pesantrean yaitu lebih mengarahkan pada kepriadian individu dengan membimbing 

menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri serta mengerti arti dari kesederhanaan 

hidup. 

3. Eleman-Elemen Pesantren 

Dalam pondok pesantren terdapat beberapa elemen-elemen yang saling 

berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Adapun elemen-elemennya 

sebagai berikut: 

a. Kyai  

Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat 

esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan 

Madura, sosok kyai begitu sangat berpengaruh kharismatik dan berwibawa, sehingga 

amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Biasanya juga sekaligus 

sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada seorang 

kyai. Peran kyai sangat penting hingga kini, kyai dianggap memiliki pengaruh secara 

sosial dan politik, karena memiliki ribuan santri yang taat dan patuh serta 

mempunyai ikatan primordial (patron) dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Dengan kelebihan inilah banyak kyai dan pesantren sering dilibatkan dalam momen-

momen politik, baik dalam setiap pemilu maupun dalam kehidupan berbangsa dan 
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bernegara. Maka sejak tahun berdirinya negeri ini banyak dikenal kyai yang duduk 

sebagai pejabat eksekutif, maupun anggota legislatif.
31

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kyai merupakan 

sosok yang sangat berpengaruh dalam ruang lingkup Pondok Pesantren karena bukan 

hanya sebagai penggagas dan pendiri namun juga sebagai suri teladan pertama dan 

sebagai seorang yang sangat disegani. Maka dari itu, tidak heran setiap Pondok 

Pesantren pasti di identikkan dengan adanya Kyai karena keberadaanya yang sangat  

memiliki peranan penting. 

b. Pondok  

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti hotel, tempat 

bermalam. Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian, pondok 

mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama 

tempat tinggal santri dan kiai. Di tempat tersebut selalu terjadi komunikasi antara 

santri dan kyai. 

Di pondok seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada 

waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya, bahkan ada juga waktu 

untuk ronda dan jaga malam. 

Ada tiga alasan utama kenapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para 

santri yaitu: 

1) Kemasyuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuan tentang Islam, 

merupakan daya Tarik para santri dari jaauh. Untuk dapat menggali ilmu dari 
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kyai tersebut secara terus menerus dalam waktu yang lama. Sehingga untuk 

keperluan itulah seorang santri harus menetap. 

2) Hampir semua pesantren berada di desa-desa terpencil jauh dari keramaian 

dan tidak tersedianya perumahan yang cukup untuk dapat menampung para 

santri dengan demikian diperlukan pondok khusus para santri. 

3) Adanya sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri 

menganggap kyai seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai 

menganggap para santri sebagai titpan Tuhan yang senantiasa dilindungi. 

Sikap timbal balik ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab dan 

keakraban di pihak kyai untuk menyediakan tempat tinggal bagi para santri.
32

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok merupakan 

suatu tempat tinggal para santri yang di mana kita harus mematuhi segala peraturan 

yang ada di dalamnya dan meruapakan suatu tempat untuk berdiskusi mengnai ilmu 

agama. 

c. Masjid  

Masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud karena tempat ini 

setidak-tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan sahalat. 

Fungsi masjid tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti 

Pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai 

tempat ibadah dan urusan-urusan sosial kemasyarakatan serta Pendidikan.  

Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab disitulah akan 

dilangsungkan proses Pendidikan dalam bentuk komunikasi belajar mengajar antara 

kiai dan santri. Masjid sebagai pusat Pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa 
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Rasulullah, dilanjutkan Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Bani Umaiyah, Abbasiyah, 

Fathimiyah, dan dinasti-dinasti lain. Tradisi itu tetap dipegang oleh para kiai 

pemimpin pesantren untuk menjadikan masjid sebagai pusat Pendidikan. Kendatipun 

pada saat sekarang pesantren telah memiliki lokal belajar yang banyak untuk tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, namun masjid tetap difungsikan sebagai 

tempat belajar. 
33

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masjid tidak hanya 

sebagai tempat ibadah, namun juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar dan 

pelaksanaan kegiatan keagamaan. 

d. Santri  

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan 

kepada dua kelompok: 

1) Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh 

yang tidak memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok 

(tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-

kewajiban tertentu. 

2) Santri kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar yang 

memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri 

kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya 

dengan pesantren.
34
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, ada 2 jenis santri, yaitu 

pertama, santri mukmin yang datang dari tempat yang jauh dan mondok di pesantren. 

Kedua, santri kalong yang dapat pulang balik dari rumah ke Pesantren untuk 

melakukan proses pembelajaran. 

e. Pengajaran kitab kuning 

Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah mengajarkan kitab-kitab klasik, 

khususnya karangan-karangan madhzab Syafi‘ih.pengajaran kitab-kitab kuning 

berbahasa Arab dan tanpa harakat atau sering disebut kitab Gundul merupakan satu-

satunya metode yang secara formal diajarkan dalam komunitas pesantren di 

Indonesia.
35

 

Selain pondok atau tempat tinggal, kitab kuning juga merupakan ciri khas 

yang dimiliki pesantren. Pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone memiliki ciri khas 

yaitu  tahfidz, tilawah, ceramah, kitab Al-Imrithi dan Safinatun Najah.
36
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode adalah cara untuk memperoleh data, informasi dan fakta mengenai 

masalah yang akan di teliti. Untuk itu di perlukan metode yang sesuai dengan objek 

penelitian, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan dipertanggung jawabkan.  

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 

suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan di 

sesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data 

yang pada umumnya bersifat kualitatif.
1
 

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat di amati. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
2
 Menurut Bogdan dan Taylor dalam 
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bukunya Lexy, J. mendefinisikan penelitian kualitatif berupa kata-kata yang tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.
3
  

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan 

ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, kemudian memberikan suatu 

penjelasan terkait dengan realita yang ditemukan. Oleh karena itu, penulis langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan dengan judul peneliti. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yakni di pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone 

Kecamatan Kamba Kabupaten Maros. 

B. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

manajeman dakwah. Adapun yang dimaksud dengan manajeman dakwah yaitu suatu 

proses dalam memanfaatkan sumber daya yang dilakukan untuk merealisasikan nilai-

nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.. Peneliti akan menggunakan metode 

pendekatan ini untuk mengetahui strategi pembinaan akhlak santri dan santriwati di 

pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone. 

C. Sumber Data  

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama dan yang menjadi 

sumber utama penelitian ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini yang termasuk 
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dalam data primer adalah hasil wawancara dengan pimpinan, pembina/ guru, dan 

santri sebagai responden mengenai pembinaan akhlak santri. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari bermacam literatur, seperti buku-buku, jurnal, ataupun memanfaatkan 

dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

pembahasan yang akan di bahas oleh peneliti.   

D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, seorang peneliti harus mengumpulkan data. karena 

metode pengumpulan data ini adalah salah satu prosedur yang sangat menentukan 

baik tidaknya suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti yakni sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan peneliti  yaitu mengenai beberapa persoalan 

tentang akhlak santri di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamtan Camba 

Kabupaten Maros.  

Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat 

pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.    

Pada dasarnya tekhnik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati 

perubahan fenomenal sosial yang tumbuh dan berkembang kemudian dapat 

dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Bagi pelaksana atau observer bertugas 

melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam 
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moment-moment tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan 

yang tidak kemudian diperlukan.
4
  

Metode penelitian yang digunakan ini untuk mengumpulkan data mengenai 

gambaran umum mengenai Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone dan juga untuk 

mengetahui metode pembinaan akhlak santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. pada umumnya 

dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing 

pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. 

Wawancara dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan 

pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Dalam melakukan wawancara, sangat diperlukan pengetahuan, keterampilan, 

dan kecepatan berpikir serta mempunyai kemampuan dalam menilai kesesuaian 

antara jawaban satu dan jawaban lainnya.
5
 Berdasarkan uraian diatas, wawancara 

merupakan salah satu metode atau cara dalam mengumpulkan suatu informasi dari 

seseorang melalui tanya jawab untuk memecahkan suatu rumusan masalah. 

Wawancara juga merupakan suatu cara yang lebih efektif dalam mengumpulkan data 

karena responden langsung menjawab atau menyampaikan data yang kita perlukan. 

3. Dokumentasi  
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Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh 

data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang teori, pendapat, dalil ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, 

catatan hariana, cenderamata, laporan artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data 

ini tidak terbatas pada ruang dana waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi  di waktu silam. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peniliti dalam mempersiapkan daftar 

pertanyaan agar pertanyaan dapat terstruktur untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman antara informan  terhadap pertanyaan peneliti.  

2. Alat tulis menulis 

Alat tulis yang biasa digunakan oleh seorang peneliti yakni berupa pulpen, 

pensil dan buku untuk mencatat informasi apa saja yang di dapat dari hasil 

wawancara. 

3. Kamera dan alat perekam 

Alat ini digunakan sebagai alat pembantu untuk mengantisipasi kurang 

lengkapnya data yang di hasilkan melalui pencatatan dalam wawancara.  

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Bentuk-bentuk pengelolaan yang digunakan dalam penelitiana ini yakni 

sebagai berikut: 
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a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pembuangan data yang tidak perlu 

sehingga lebih memudahkan dalam memilih data yang sesuai dengan topik 

penelitian. 

Reduksi data yang dimaksud disini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian dan menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data ―kasar‖ yang 

bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
6
 Reduksi data ini diharapkan 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memudahkan dalam menyimpulkan 

hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian di lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data yang tepat digunakan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
7
 Dari penyajian data tersebut, 

peneliti mengurai setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara 

memaparkan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih 

spesifik. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara yang 

akan berubah apabila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Oleh 

karena itu, dalam setiap kegiatan penelitian ilmiah diharuskan menarik kesimpulan 
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dari seluruh data yang telah dikumpulkan mulai dari data yang telah direduksi 

maupun yang belum, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan saran-saran dari 

peneliti kepada yang diteliti. 

2.   Analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dimana 

analisis ini mampu menjelaskan data yang bersifat Kualitatif. Analisis data adalah 

bagian dalam proses suatu penelitian yang sangat penting. Karena dengan cara inilah 

data yang ada akan terlihat jelas manfaatnya dalam mencapai tujuan akhir dari suatu 

peneliitian. Dalam kegiatan menganalisis data seorang peneliti dapat memisahkan 

antara data yang relevan dan yang kurang relevan.
8
 Berdasarkan uraian di atas, 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif ini merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan secara 

mendalam agar tidak ada data yang kurang jelas dan mampu memperlihatkan 

manfaat dari akhir pencapaian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

STRATEGI PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI PONDOK PESANTREN 

YAYASAN AHMAD BONE KECAMATAN CAMBA  

KABUPATEN MAROS 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone berdiri tahun 2012 di daerah Tollu  

Desa Sawaru Kecamatan  Camba, yang di dirikan oleh Alm. KH. Fathuddin Mappa 

SH.,S.Pd.I. Beliau merupakan pendiri beberapa pesantren di kabupaten Maros yakni 

Yayasan Adirasatul Islamiyah (YADI) Bontocina Maros, YADI Cabang Funju 

Mamuju Utara, YAFAT (Yayasan Fathuddin Baji Areng di Maros Utara).  

  Almarhum KH. Fathuddin Mappa, SH,S.Pd.I menamakan Yayasan Ahmad 

Bone (YAHBON) karena berkeinginan mengabadikan nama dari guru beliau yakni 

KH. Ahmad Bone. Sebagaimana alasan yang dijelaskan oleh pimpinan pondok 

pesantren: 

 ‖Karena KH. Ahmad Bone adalah salah satu nama guru dari pendiri pondok 
pesantren yakni KH. Fathuddin Mappa,SH, yang ingin mengabadikan nama 
gurunya yang ia kagumi dan menjadikannya salah satu nama Yayasan yang di 
dirikan oleh beliau‖.

54
    

                                                           
54

Muh. Asri (34), Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone, ―Wawancara” di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 22 Juli 2020, pukul 10.00-12.00. 



41 
 

 
 

   Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone awalnya ingin di dirikan di Bone 

tetapi tidak mendapatkan lokasi yang cocok untuk mendirikan pondok pesantren. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan pondok pesantren bahwa: 

―Rencana awal kami ingin mendirikan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 
Bone ini di Bone karena sesuai dengan nama dan KH. Ahmad Bone ini juga 
merupakan orang Bone, tetapi kami tidak mendapatkan lokasi yang cocok 
untuk mendirikan pondok pesantren. Kebetulan ketua yayasan dari pondok 
pesantren ini berasal dari Camba dan mendapatkan lokasi yang strategis, 
akhirnya kami mendirikan pondok pesantren ini di Kecamatan Camba.‖

55
 

   Saat ini, Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone di pimpin oleh Ust. Muh. 

Ashri S.Pd.I, yang tidak lain adalah kemanakan sekaligus menantu beliau. Dengan 

ketua Yayasan adalah Istri KH. Fathuddin yakni Ibu Hj. St. Nada S.Sos.  

 Dan saat ini pula, Pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone membina 

lembaga pendidikan mulai dari jenjang  

1. SMP.IT YAHBON Tollu  

2. MA YAHBON Tollu dan  

3. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak ) / Panti Asuhan  

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone (YAHBON) Desa Sawaru   

Kecamatan Camba Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian integral 

dari system Pendidikan Nasional yang harus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas 

Pendidikan maupun pelatihan kerja di Indonesia, sebagai pendidikan yang berlatar 

belakang keagamaan kami akan mengembangkan para santri untuk mampu bekerja 

dan mempunyai kompetensi kerja yang sedang dikembangkan di Pondok Pesantren. 

2. Letak Geografis 
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Muh. Asri (34 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone, ―Wawancara” di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 28 November 2020, pukul 10.00-12.00. 
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Berdasarkan letak geografisnya Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

terletak di Dusun Tollu  Desa Sawaru  Kecamatan Camba  Kabupaten Maros. 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone berada pada lingkungan masyarakat 

pedesaan yang sebagaian besar penduduknya merupakan petani. Lokasi Pondok 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone berjarak sekitar 5 km dari jalan poros tetapi bisa 

dijangkau dengan kendaraan umum.  

Adapun batas-batas lokasi Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone yaitu: 

a. Batas Utara: Ruang Kelas dan Ruang Guru 

b. Batas Selatan: Asrama  Putra 

c. Batas Barat: Masjid 

d. Batas Timur: Asrama Putri 

Dari beberapa keterangan di atas secara faktual, peneliti mendapatkan 

informasi dan data dokumen secara langsung dari informan. 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

a. Visi dan Misi Lembaga 

1) Visi  

―Terwujudnya Generasi Bertaqwa. Cerdas, Terampil dan berakhlakul 

Karimah‖ 

2) Misi 

(1) Meningkatkan ketaqwaan serta terbentuknya jiwa dan perilaku Islami 

(2) Mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan dan Islami 

(PAIKEMI). 

(3) Meningkatkan mutu pendidikan di bidang akademik dan non akademik 

(4) Melestarikan dan mengembangkan olaraga , seni dan budaya 
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(5) Meningkatkan keterampilan dalam bidang IPTEK 

(6) Menanamkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari – hari 

(7) Mampu Mengembangkan sikap dan kepribadian untuk bergaya guna dan berdaya 

saing di tengah-tengah masyarakat.
56

 

4. Profil Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

Nama Pontren  : Pontren Yayasan Ahmad Bone (YAHBON) 

No Statistik  : 510073090023 

Akreditasi  : - 

Didirikan  : 2012 

Alamat Lengkap  

Dusun   : Tollu  

Desa   : Sawaru   

Kecamatan  : Camba 

Kabupaten  : Maros 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

NPWP   : 03.207.013.8-809.000 

Nama Pimpinan : MUH.ASHRI S.Pd.I 

No. Tlp/HP  : 081 241 670 545 / 081 355 777 669 

Nama Yayasan : Yayasan Ahmad Bone (YAHBON). 

Alamat Yayasan  

Dusun   : Tollu 

Desa   : Sawaru    

Kecamatan  : Camba 
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Dokumentasi Lembaga Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 
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Kabupaten  : Maros 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

No Akte Pendirian Yayasan  

Nomor   : --34—Tanggal 21 Januari 2012  

Notaris   : Ny.Dra.Andi Nurbaya Mohadi SH.,M.Kn  

Pengesahan Akte : SK. MENKUMHAM  

   No.AHU-2085.AH.01.04.Tahun201 

Kepemilikan Tanah : Akta Jual Beli  

  No.14/BP/CB/XII/2007. 

Luas tanah  : 2.400 M
2
 

Status Bangunan : Yayasan 

Luas Bangunan : 648 M2
57

 

Tabel 4.1 

Data Santri Tahun 2019 

No. Keterangan Jumlah 

1 Santri (wati) Tingkat SMP 227 Santri 

2 Santri (Wati) Tingkat MA  97 Santri 

Jumlah 324 Santri 

Sumber: Data dari Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

 

Tabel 4.2 

Data Jumlah Guru 2019 

Jumlah Guru Total 

SMP IT MA 

LK PR LK PR 

4 8 4 9 

Sumber: Data dari Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

 

Tabel 4.3 

Data Sarana dan Prasarana 2019 
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Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 
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No

. 
Jenis Prasarana 

Jumlah 

Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Baik 

Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Rusak 

Kategori Kerusakan 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Asrama 4 2 1 - 1 1 

2 Ruang Kelas 6 3 3 - 3 - 

3 R. Lab. Komputer - - - - - - 

4 R. Pimpinan 1 1 - - - - 

5 R. Ustad 1 1 - 1 - - 

6 R. Tata Usaha 1 1 - - - - 

7 R. Konseling 1 1 - - - - 

8 
Tempat 

Beribadah 
1 1 - - - - 

9 R. Kesehatan - - - - - - 

10 Jamban 13 8 - - - 5 

11 Gudang 1 - - - - 1 

12 Tempat Olahraga - - - - - - 

13 
R. Organisasi 

Santri 
- - - - - - 

14 Dapur 1 1 - - - - 

15 R. Lainnya - - - - - - 

Sumber: Data dari Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

 

Tabel 4.4 

Data Pengasuh Pondok Pesantren Tahun 2019 

No. Keterangan Jumlah 

1 Ustad/Ustadzah 7 Orang 

2 Pengawas Pondok Putri 2 Orang 

3 Pengawas Pondok Putra 4 Orang 

4 Pengelola Dapur 1 Orang 

Sumber: Data dari Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone menunjukkan 

adanya hubungan antara Pembina asrama putra putri, pengasuh, ustadz dan ustadzah, 

pimpinan pondok, ketua Yayasan sampai pada peserta didik, dalam lembaga tersebut 

terdapat kerjasama yang baik dan hubungan tata kerja yang mendukung untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran.  
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Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone yaitu: 

 

Tabel 4.5 

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tahun 2017 

Sumber: Data dari Tata Usaha Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

B. Metode Pembinaan Akhlak Santri pada Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone 

Pembinaan akhlak adalah suatu usaha, tindakan dan cara-cara bagaimana 

memperbaiki, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai akhlak pada santri agar 

mereka mempunyai akhlak yang mulia, dan memiliki kebiasaan yang terpuji atau 

dengan kata lain santri diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul kharimah. 

KETUA YAYASAN 

HJ. ST. NAIDAH S.Sos 

KEPALA SEKOLAH 

MUH. ASRI S.Pd.I 

BENDAHARA 

FARIDHA FATAHUDDIN, 
S.Pd.I 

WAKIL KEPALA SEKOLAH 

Wk. Ur. Kurikulum 

ITA PURWATININGSIH, S.Sos 

Ur. KESISWAAN 

ST. RAMLAH RACHMAN, 
S.Pd 

WALI KELAS GURU 

SISWA 

Ka TU/ OPERATOR 

ALMAYANTI, S.Pd.I 
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Adapun beberapa metode pembinaan akhlak santri yang dilakukan atau yang 

diterapkan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone, yaitu:  

1. Pembinaan Umum 

Pembinaan umum adalah pembinaan yang dibuat oleh Pondok Pesantren dan 

diterapkam oleh semua tingkatan Pendidikan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone dalam pembinaan santri dan seluruh santri wajib mengikuti dan melaksanakan 

metode pembinaan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 

Adapun metode pembinaan umum yang dibuat oleh pondok pesantren Yayasan 

Ahmad Bone, yaitu: 

a. Pembinaan melalui Nasehat 

Pembinaan melalui nasehat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

diterapkan dalam setiap jenjang atau tingkatan pendidikan. Di Pondok Pesantren, 

pembinaan melalui nasehat sangat efektif dalam pembinaan akhlak, karena 

berpengaruh langsung pada jiwa santri dan akan selalu dipegangi oleh santri sebagai 

pedoman tingkah lakunya. 

Pembinaan melalui nasehat tidak hanya dilakukan pada saat santri mengalami 

kesalahan. Namun pembinaan melalui nasehat ini juga dapat dilakukan dengan selalu 

memberi motivasi, mengajak malakukan perbuatan baik kepada santri sehingga 

santri dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan dan perbuatan-perbuatan negatif. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh pembina santriwati: 
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―Metode yang pertama kita pakai yaitu pembinaan melalui nasehat karena 

disini kita tidak boleh melakukan kontak fisik jadi hanya memberikan sebatas 

kata nasehat yang mampu menyampaikan ke hati santri‖
58

  

Terkait dengan ungkapan Pembina, Nirma selaku santri mengatakan: 

―Kami setiap saat dinasehati oleh pembina ataupun guru-guru baik itu kita 

melakukan kesalahan  ataupun tidak, karena dengan kita dinasehati kami bisa 

tau mana yang baik dan yang buruk.‖
59

 

Dapat diketahui bahwa hal ini bertujuan agar santri tidak merasa digurui, 

tersinggung dan dipermalukan, maka hendaknya pembina atau pendidik 

menggunakan metode ini sesuai dengan keadaan santri, yaitu dengan kata-kata bijak, 

kata-kata yang dapat memotivasi, lemah lembut dan dapat menyentuh hati serta 

perasaan santri yang pada akhirnya ia menyadari segala kesalahan. 

b. Pembinaan melalui Tata Tertib (Kedisiplinan) 

Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, tata tertib 

dibuat guna mengatur dan membina tingkah laku dan sikap santri. Sebagaimana 

dikatakan oleh Pembina santri: 

―Selain kita memberikan nasehat ada peraturan yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan yaitu tata tertib yang telah dibuat oleh suatu lembaga. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan‖
60

 

                                                           
58

Faridah Fatahuddin (33 tahun), Pembina Santriwati Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone  ―wawancara‖ di Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 23 Juli 2020, pukul 09.00-11.00. 

59
Nirma (17 tahun), Santriwati Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone  ―wawancara‖ di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 

60
Asbar (23 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ 

di Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 23 Juli 2020, pukul 13.00-15.00. 
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Pembinaan akhlak santri pada pondok pesantren yaitu harus mengikuti segala 

peraturan yg telah ditetapkan oleh pondok pesantren  melalui  tata tertib. 

Adapun tata tertib yang berlaku yaitu: 

1) Masuk Madrasah 

a) Siswa harus masuk Madrasah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel masuk 

berbunyi. 

b) Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas 

melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket. 

c) Siswa yang terlambat masuk Madrasah diperkenankan masuk kelas apabila sudah 

ada izin dari guru piket. 

d) Siswa yang terlambat lebih dari 5 kali dalam 1 semester diingatkan secara lisan 

melalui orangtua. 

e) Siswa yang terlambat lebih dari 10 kali dalam 1 semester diingatkan secara 

tertulis yang ditujukan kepada orang tua. 

f) Siswa absen hanya karena sungguh-sungguh sakit dan atau keperluan yang 

sangat penting yng ditujukan dengan surat izin dari orang tua atau surat 

keterangan dokter. 

2) Shalat Dzuhur berjama‘ah dan shalat Jum‘at berjama‘ah 

a) Siswa kelas 7 sampai  kelas 9 pada hari senin sampai kamis harus mengikuti 

shalat dzuhur berjama‘ah. 

b) Siswa putra yang berada lingkungan Madrasah pada saat pelaksanaan shalat 

jum‘at harus mengikuti shalat jum‘at. 
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c) Siswa yang melaksanakan shalat dzuhur berjama‘ah maupun shalat jum‘at harus 

tertib serta tidak mengganggu teman/jamaah yang lain.
61

 

Sebagaimana ungkapan santri yang bernama Arif Sulaiman: 

―Tata tertib yang ada dipesantren itu dijalankan oleh  seluruh santri  karena 

apabila kita melanggar maka kami diberi sanksi.‖
62

 

 Dengan demikian tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone harus dipatuhi oleh setiap santri karena ada sanksi yang diberlakukan apabila 

ada santri yang  melanggar. 

c. Pembinaan melalui Kewajiban 

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan 

dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang 

Pembina santri: 

―Setelah adanya tata tertib yang berlaku, ada beberapa kewajiban yang dibuat 

oleh sutu lembaga dan harus dilaksanakan oleh setiap santri.‖
63

 

Kewajiban dalam Pondok Pesantren merupakan kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh lembaga dan  harus dilakukan atau dilaksanakan siswa: 

1) Taat kepada Guru dan warga Madrasah 

2) Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan 

Madarasah. 
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Sumber data: Buku Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 

62
Arif Sulaiman (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 

63
Irfan Alfian (21 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

―wawancara‖ di Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 24 Juli 2020, pukul 09.00-11.30. 
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3) Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan 

peralatan Madrasah. 

4) Membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun Madrasah. 

5) Ikut menjaga nama baik Madrasah, guru dan pelajar pada umumnya baik di 

dalam maupun di luar Madrasah. 

6) Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama siswa. 

7) Melengkapi diri dengan keperluan Madrasah. 

8) Siswa yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah 

ditentukan dalam keadaan terkunci. 

9) Ikut membantu agar tata tertib Madrasah dapat berjalan dan ditaati.
64

 

Sebagaimana ungkapan dari salah satu santri bernama Alya: 

―Masih ada beberapa santri yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada di 

pesantren, terutama santri yang tinggal diluar pondok pesantren.‖
65

 

Dapat diketahui bahwa setiap kewajiban yang ada dipesantren wajib 

dilaksanakan oleh para santri baik santri yang tinggal dipondok  ataupun santri yang 

tinggal diluar pondok pesantren. 

d. Pembinaan melalui larangan 

Larangan merupakan perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan 

untuk dilakukan. Larangan dalam Pondok Pesantren merupakan larangan yang dibuat 

oleh suatu lembaga yang berisi suatu aturan yang melarang siswa untuk 

melakukannya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang Pembina santri: 
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Sumber data: Buku Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 

65
Alya (16 tahun), Santriwati  Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 
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―Selain tata tertib dan kewajiban yang harus santri/santriwati patuhi, ada 

juga larangan-larangan  yang telah dibuat dalam pesantren.‖
66

 

Adapun larangan santri/santriwati dalam Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone: 

1) Membawa handphone ke Madrasah (kecuali ada surat izin penggunaan 

hadphone serta dititipkan ke guru pada saat pembelajaran). 

2) Membawa dan memakan permen karet dilingkungan Madrasah 

3) Membawa mainan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. 

4) Memakai perhiasan secara berlebihan. 

5) Memakai aksesoris perempuan bagi siswa laki-laki seperti gelang, kalung 

dsb. 

6) Meninggalkan Madrasah selama pelajaran berlangsung kecuali ada surat izin. 

7) Membeli makanan dan minuman di luar Madrasah kecuali pada saat 

bimbingan belajar. 

8) Berambut panjang, bertato dan pirang bagi siswa dan membuka jilbab bagi 

siswi. 

9) Meminta uang dan alat-alat pelajaran pada siswa lain. 

10)  Mengganggu jalannya pembelajaran baik terhadap kelasnya maupun 

terhadap kelas lain. 

11) Berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. 
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Asbar (23 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ 

di Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 23 Juli 2020, pukul 13.00-15.00. 
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12) Merusak fasilitas Madrasah, mencoret tembok, mencoret bangku, meja 

lainnya. 

13) Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

14) Membawa senjata tajam dan sejenisnya tanpa izin. 

15) Memakai atau menggunakan obat-obatan terlarang dan meminum minuman 

keras atau sejenisnya.
67

 

Sebagaimana yang dikatakan salah seorang santri bernama Zulkarnaim 

mengatakan bahwa: 

―Selain kewajiban yang harus kami laksanakan, ada juga larangan yang tidak 

boleh dilakukan di pondok pesantren ini, karena apabila kita melanggarnya 

akan ada sanksi tertentu setiap larangan yang dilakukan.‖
68

 

Maka dari itu larangan-larangan yang telah dibuat  di pondok pesantren harus 

dipatuhi agar tidak mendapatkan sanksi. 

2. Pembinaan khusus 

Pembinaan khusus adalah pembinaan yang dilakukan oleh setiap tingkatan 

pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. Adapun pembinaan khusus 

yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Yayasan Ahmad bone yaitu: 

a. Pembinaan melalui kegiatan 

1) Kegiatan keagamaan 

Kegiatan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama. 
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Sumber data: Buku Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone. 

68
Zulkarnain (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 
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Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan pada Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone yaitu: 

a) Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas setiap pagi 

pada SMP IT dan MA di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone sebelum 

melakukan proses belajar mengajar. Shalat Dhuha 4 rakaat kemudian dilanjutkan 

dengan do‘a. 

Pelaksanaan Shalat Dhuha bukan hanya para santri yang wajib 

melaksankannya namun para guru juga harus ikut melaksanakan kegiatan ini 

bersama para santri. Dalam hal ini guru yang akan memberi bimbingan kepada santri 

untuk melakukan kegiatan ini dan memberikan dorongan atau motivasi kepada para 

santri/santriwati. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang Pembina:  

―Setiap hari kami sebagai Pembina mengarahkan santri/santriwati untuk 

melaksanakan shalat dhuha dimesjid secara berjamaah‖
69

 

Oleh karena itu tugas seorang Pembina yaitu mengarahkan santri/santriwati 

dalam melaksanakan rutinitasnya setiap pagi yaitu shalat dhuha secara berjamaah.  

Sebagaimana yang dikatakan juga oleh santriwati bernama Hasrika: 

―Dengan adanya shalat dhuha yang wajib dilakukan setiap hari, kami sebagai 
santri sangat bersyukur karena dibimbing untuk melaksanakan shalat dhuha 
karena akan memberi kami banyak manfaat salah satunya dibiasakan disiplin 
waktu karena shalat dhuha biasanya dilakukan jam 07.30‖

70
 

Dapat disimpulkan bahwa sholat dhuha dipesantren dapat membiasakan santri 

untuk sholat dhuha dimanapun mereka berada dan mengajarkan santri untuk disiplin 

waktu dalam beribadah. 
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Nur Fadillah (20 tahun),Pembina Santriwati  Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

―Wawancara”  25 Juli  2020  Pukul  13.00-15.00 

70
Hasrika (15 tahun), Santriwati Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―Wawancara‖ di 

Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 
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b) Shalat Dzuhur   

Selain shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah juga menjadi rutinitas setiap 

hari pada semua santri. Ini dilakukan agar seluruh santri/santriwati tidak lupa 

kewajibannya sebagai umat muslim yang wajib melaksanakan shalat fardhu. 

Sebagaimana ungkapan salah satu Pembina: 

―Seluruh santri wajib melaksanakan shalat dzuhur secara berjamaah, karena 

ini sudah ada dalam  tata tertib  pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone‖
71

 

Maka dari itu santri/santriwati wajib melaksanakan kewajibannya sebagai 

umat muslim dan menjalankan tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone yaitu shalat dzuhur secara berjamaah dimesjid. 

Arif Sulaiman selaku santri juga mengatakan bahwa: 

―Setiap hari kami diwajibkan untuk shalat dzuhur secara berjamaah sebelum 
kembali ke kelas masing-masing atau ke asrama. Sholat dzuhur berjamaah 
melatih diri kita untuk selalu menunaikan kewajiban kita sebagai umat 
muslim‖

72
 

Sebagai kesimpulan pesantren tidak hanya mengajarkan untuk shalat duhur 

secara berjamaah akan tetapi mengajarkan  santri untuk selalu menjalankan 

kewajiban sebagai umat muslim yaitu  shalat lima waktu. 

c) Shalat Tahajjud 

Selain shalat dhuha dan shalat dzuhur, SMP IT dan MA juga melaksanakan 

shalat Tahajjud. Pelaksanaan shalat tahajjud dilakukan setiap malam oleh santri dan 

pembina. Setelah shalat tahajjud, terkhusus pada malam senin dan kamis seluruh 
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santri merangkaikan dengan makan sahur bersama. Sebagaimana yang dikatakan 

salah seorang Pembina: 

―Di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone belum mewajibkan santri untuk 
melakukan shalat tahajjud, kami hanya sering memberitahukan mereka untuk 
melaksanakan shalat tahajjud dan menjelaskan manfaat dari shalat tahajjud 
sehingga  beberapa  santri sudah  rutin melakukannya.‖

73
 

Oleh karena itu shalat tahajjud di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone 

belum diwajibkan tetapi telah menjadi rutinitas beberapa santri setiap malam. 

Salah seorang santri bernama Fitria Rahman juga mengatakan bahwa: 

―Hampir setiap hari kami diingatkan untuk melaksanakan shalat tahajjud dan 

sudah ada beberapa santri yang menjadikan shalat tahajjud sebagai rutinitas 

mereka setiap malam.‖
74

 

Maka dari itu dengan seringnya santri diingatkan untuk melakukan shalat 

tahajjud maka dengan sendirinya mereka akan menjadikan shalat tahajjud itu sebagai 

rutinitas mereka setiap malam. 

d) Kuliah Tujuh Menit (kultum) 

Kegiatan kultum juga sudah menjadi rutinitas pada SMP IT dan MA. 

Kegiatan ini dilakukan sesudah shalat dzuhur dan kegiatan ini dilakukan oleh santri 

secara bergantian setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 

Pembina. 

Tujuan dari kegiatan keagamaan ini adalah: 

(1) Membangun pribadi santri terbiasa dalam melakukan ibadah 
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(2) Membangun kesadaran santri bahwa kegiatan keagamaan akan memotivasi 

sikap berguna yang baik. 

(3) Menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan spiritual yang baik, 

sehinggan melahirkan generasi yang menjunjung tinggi etika, moral dan 

nilai-nilai religius. 

Sebagaimana penjelasan salah satu santriwati bernama Nirma: 

―Kuliah tujuh menit melatih kita untuk berbicara didepan umum dan 

membuat kita rajin menghafal ceramah agar sewaktu-waktu kita disuruh 

untuk naik ceramah kita sudah ada bekal‖
75

 

Dengan demikian kuliah tujuh menit ini sangat membantu santri dalam 

beberapa hal, selain ditekan untuk menghafal ceramah juga dapat meningkatkan 

percaya diri untuk tampil didepan umum. 

e) Puasa senin dan kamis 

Selain shalat wajib dan sunnah, SMP IT dan MA juga rutin melaksanakan 

puasa hari senin dan kamis. Kegiatan puasa ini hanya diperuntukkan pada santri yang 

mondok atau menetap pada asrama saja. Sebagaimana penjelasan dari Pembina: 

―Kami mewajibkan santri berpuasa senin kamis terkhusus yang mondok di 

pesantren‖
76

 

Sebagaimana yang di katakan oleh santri bernama Fitria Rahman: 
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―Dipesantren kami selalu diwajibkan untuk berpuasa senin kamis karena ada 

sanksi yang diterapkan apabila kita tidak berpuasa. Tetapi masih ada 

beberapa santri yang tidak berpuasa tanpa sepengetahuan Pembina.
77

 

Maka dari itu puasa senin kamis termasuk ibadah sunnah yang telah 

diterapkan di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone yang wajib dilaksanakan. 

Dengan demikian kegiatan keagamaan yang dilakukan Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone yaitu shalat dhuha secara berjamaah yang sudah menjadi 

kewajiban para santri setiap harinya, shalat dzuhur secara berjamaah yang juga 

merupakan kewajiban baik santri yang tinggal dalam pondok ataupun yang tinggal 

diluar pondok pesantren, shalat tahajjud yang sudah menjadi rutinitas sebagian santri 

walaupun di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone belum diwajibkan, kuliah 

tujuh menit yang dilaksanakan rutin setiap hari setelah shalat dzuhur secara 

bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, puasa senin kamis yang 

wajib dilaksanakan santri yang mondok walaupun masih ada beberapa santri yang 

tidak melaksanakan kewajibannya ini tanpa sepengetahuan Pembina. 

1) Kegiatan Tahunan 

a) Buka Bersama (Bukber) 

Kegiatan ini rutin dilaksanakan sekali setahun dibulan Ramadhan, tujuannya 

agar seluruh santri, pengasuh, pimpinan pondok, ketua Yayasan, seluruh alumni yang 

bisa hadir, bahkan masayarakat dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini 

bermanfaat untuk menjaga silaturahim, rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan 

antara sesama sesuai niat awal pimpinan pondok dalam membangun Pondok 
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Pesantren Yayasan Ahmad Bone, sebagaimana ungkapan dari pimpinan pondok 

pesantren mengatakan bahwa: 

―Setiap tahun kami mengadakan buka bersama bukan hanya para santri atau  
Pembina saja tetapi kami mengundang guru-guru, masyarakat sekitar, dan 
alumni yang berada disekitar pondok pesantren dengan tujuan untuk 
mempererat tali silaturahmi‖

78
 

Sebagaimana penjelasan salah satu santri bernama Fitriah Rahman: 

‖Kami sangat bahagia dapat mengikuti acara buka bersama ini karena acara 
ini selain silaturahim juga menambah amal ibadah kami selaku santri Pondok 
Pesantren Yayasan Ahmad Bone karena kami bisa bersama-sama dalam 
mengerjakan sesuatu misalnya memasak dan buka bersama ini dapat 
memberi makan banyak orang baik dari alumni, pengasuh, ustad dan 
ustadzah, masyarakat dan semua pimpinan‖

79
 

Dapat disimpulkan bahwa santri sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

buka puasa bersama  karena  mereka dapat menjaga tali silaturahim dengan seluruh 

masyarakat yang berada di dalam Pondok Pesantren maupun yang berada di luar. 

b) Qurban 

Kegiatan ini juga rutin dilaksanakan sekali setahun setelah Idul Adha hari 

besar umat Islam, hewan qurban dibeli dari hasil uang yang terkumpul dari semua 

santri dan ustadz ustadzah, tujuannya agar santri bisa belajar menabung, bersedekah 

dan saling berbagi kepada orang lain serta mendapatkan banyak pahala untuk 

tabungan akhirat kelak.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pembina pak Asbar: 

―Qurban merupakan kegiatan tahunan Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 
Bone yang dilaksanakan  untuk tujuan mengajarkan santri menabung, 
bersedekah dan pentingnya berbagai dengan sesama. Hewan yang diqurban 
berupa sapi sebanyak 2-4 ekor  dan dananya diambil dari tabungan dan 
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sumbangsi guru-guru. Hasil qurban kemudian dibagikan kepada masyarakat 
yang bertempat tinggal disekitar Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone‖

80
 

Adapun pernyataan oleh santri bernama Yusril : 

―Kami menabung setiap bulan untuk membeli hewan qurban. Biasanya dalam 

1 ekor sapi itu ada 7 orang yang mengumpulkan uang. Namun tidak ada 

paksaan juga. Yang mau saja atau yg memiliki rezeki lebih‖
81

 

Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan qurban tersebut, bisa kita lihat 

tujuannya semata-mata yaitu untuk  mengajarkan santri menabung, bersedekah dan 

berbagi ke sesama. 

c) Maulid 

Selain buka puasa bersama dan qurban yang menjadi kegiatan tahunan, 

maulid Nabi Muhammad saw. juga menjadi salah satu kegiatan tahunan yang rutin 

dilaksanakan. Dalam kegiatan ini Pondok Pesantren mengundang tokoh agama, 

tokoh masyarakat serta orang tua santri. Dalam kegiatan maulid ini, Pondok 

Pesantren mengundang seorang untuk berceramah menyampaikan sejarah kelahiran 

Nambi Muhammad saw. yang  tujuannya untuk mengingat sejarah dan bagaimana  

perjuangan Rasulullah saw. agar kita lebih meningkatkan keimaman. 

Ada tradisi yang sudah melekat pada masyarakat sekitar yaitu dengan 

membawa ember  berisi makanan seperti songkolo, lauk dan sebagainya dalam hal 

ini sebagai bentuk antusias masyarakat yang datang. Sebagaimana perkataan salah 

satu santri saat diwawancari yaitu: 

                                                           
80

Asbar (23 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone ―wawancara‖ 

di Pesantren Yayasan Ahmad Bone, 23 Juli 2020, pukul 13.00-15.00. 

81
Yusril (17 tahun), Santri Pondok Pesantren YAHBON ―wawancara‖ di Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone, 26 Juli 2020, pukul 08.00-11.30. 



61 
 

 
 

―Maulid ini setiap tahun dilaksanakan pada bulan kelahiran Nabi Muhammad 

saw. selain kita mendengarkan ceramah ada juga tradisi membawa ember 

sebagai bentuk antusias masyarakat dan menjaga silaturahim  serta rasa 

kebersamaan‖
82

 

Dapat disimpulkan bahwa kegitan hari-hari besar Islam seperti maulid nabi 

bertujuan untuk memberi pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran islam 

sehingga menjadi santri/santriwati yang beriman dan berakhlak mulia serta 

mengingat sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad saw. meningkatkan keimanan, 

menjaga silaturahim serta rasa kebersamaan. 

Demikianlah kegiatan tahunan yang dilakukan Pondok Pesantren Yayasan 

Ahmad Bone antara lain melakukan buka puasa bersama yang dilakukan bukan 

hanya dilakukan warga santri tetapi juga diundang  masyarakat sekitar. Qurban juga 

dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar dan dibagikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan disekitar pesantren. Maulid Nabi Muhammad saw 

diperingati setiap tahun di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone dengan bekerja 

sama dengan masyarakat setempat. Buktinya mereka berbondong-bondong 

membawa ember berisi songkolo, telur berwarna, dan lain-lain. 

C. Kendala dalam Pembinaan Akhlak santri di Pondok Pesantren  Yayasan 

Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros 

Pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone yang ada di desa Sawaru kab. Maros 

yang sedang dalam tahap perkembangan. Pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone 

yang beroperasi pada tahun 2012 mengalami beberapa kendala dalam pembinaan 

akhlak yaitu: 

1. Segi sarana dan prasarana  
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a. Bangunan dan ruangan 

Dalam hal proses belajar mengajar Pembina atau pendidik sangat penting 

bagi santri dalam membentuk karakter yang lebih baik yang berjiwa islami semata-

mata tujuannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hal ini salah satu yang 

memengaruhi dalam pembinaan akhlak santri di lingkungan pondok pesantren adalah 

bangunan dan ruangan, dimana dalam proses renovasi dan pembangunan yang dapat 

mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan suasana proses belajar mengajar, 

sehingga dapat menghilangkan konsentrasi santri saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pembina: 

―Karena masih adanya beberapa kendala dalam hal bangunan dan ruangan 

jadi santri yang belajar kadang terganggu konsentrasinya akibat dari renovasi 

bangunan tersebut‖
83

 

Terkait dengan ungkapan salah satu Pembina, hal yang sama juga disampaikan oleh 

salah satu santri bernama Nirma mengatakan bahwa: 

―Pada saat kami belajar, ada sedikit kendala yaitu suara  pekerja bangunan 

yang mengganggu proses belajar kami.‖
84

 

Selain itu yang menjadi kendala dalam Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone yaitu ruang belajar yang masih kurang seperti ruang keterampilan, ruang 

kesenian, ruangan OSIS dan pramuka, yang dapat menunjang pembentukan bakat 

santri. Ita Purwatiningsih selaku Pembina santriwati mengatakan bahwa: 
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―Kurangnya ruang belajar untuk mengasah pembentukan bakat santri seperti 

ruang keterampilan, kesenian, dan ruangan OSIS‖
85

 

 Sebagaimana ungkapan salah satu santri bernama Alya mengatakan bahwa: 

―Kami juga terkendala dengan ruang belajar yang masih kurang sehingga 

masih ada beberapa kelas yang belajarnya itu di masjid, atau dalam satu 

ruangan itu ada dua kelas yang belajar.‖
86

 

Dapat disimpulkan bahwa di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone masih 

dalam tahap pembangunan sehingga menggaggu konsentrasi beberapa santri dalam 

belajar dan masih kurangnya ruangan belajar seperti ruang kesenian yang dapat 

mengembangkan bakat para santri. 

b. Buku-buku pelajaran keagamaan 

Selain arahan dari pendidik yang dilakukan dalam memberikan suatu 

pelajaran, buku juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi santri untuk 

menambah wawasan. Akan tetapi di Pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone 

khususnya masih sangat minim buku-buku pelajaran keagamaan dalam menunjang 

Pendidikan santri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadzah Faridha selaku 

Pembina santriwati mengatakan bahwa: 

―Buku pelajaran keagamaan ini sangat penting untuk para santri/santriwati 
dan salah satu faktor pendukung untuk memperdalam keagamaan mereka. 
Jadi pengetahuan mereka tentang keagaamaan bukan hanya didapatkan dari 
guru/Pembina saja tetapi dari buku-buku keagamaan juga.‖

87
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Maka dari itu selain pengetahuan yang diberikan oleh para guru/Pembina,  

buku-buku tentang keagamaan juga sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan 

santri/santriwati dengan membiasakan mereka untuk rajin membaca buku yang 

sudah disediakan di perpustakaan. 

2. Segi kedisiplinan 

Walaupun dilakukan beberapa pembinaan yang terbaik tetapi masih banyak 

santri yang kurang memperhatikan ajaran-ajaran agama khususnya yang tinggal 

diluar pondok pesantren. Santri masih terpengaruh oleh lingkungan luar pesantren 

karena santri belum sepenuhnya di asramakan atau tinggal di asrama. Karena masih 

banyak yang tidak tinggal mondok sehingga santri dapat keluar masuk membawa 

pengaruh buruk ke pesantren. Sebagaimana yang dikatakan salah satu Pembina 

mengatakan bahwa: 

―Santri mondok dan santri yg tinggal diluar pondok jauh sekali perbedaannya. 
Salah satunya santri yang mondok lebih mudah diarahkan daripada santri yang 
tinggal diluar pondok, apalagi santri diluar biasanya jika ada masalah 
mengikutsertakan orang tua kesekolah marah-marah seperti kasus kemarin yang 
sampai dibawah ke kantor polisi. Ini yang kami khawatirkan.‖

88
 

Maka dari itu santri yang mondok dan tidak mondok sangat berbeda. Santri yang 

mondok lebih mudah diarahkan sedangkan santri yang tinggal diluar pondok susah 

untuk diarahkan. 

Dengan demikian dalam suatu proses pembelajaran dan pembinaan akhlak 

hal yang perlu diperhatikan di pondok pesantren Yayasan Ahmad Bone  adalah dari 

segi sarana dan prasarana, serta dari segi kedisiplinan. Kedua hal tersebut sangat 

penting dalam pembinaan akhlak sehingga pendidik dan Pembina harus betul-betul 

memberikan teladan yang baik terhadap santrinya sesuai yang telah dianjurkan oleh 
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Nabi Muhammad saw. agar mewujudkan santri berakhlak mulia, terampil dan 

prestasi. 

 

 

 

 



 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

mengenai Strategi Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone Kecamatan Camba Kabupaten Maros: 

1. Metode Pembinaan Akhlak Santri pada Pondok Pesantren Yayasan Ahmad 

Bone, yaitu: Pembinaan melalui nasehat yang sangat efektif karena 

berpengaruh langsung pada jiwa santri, pembinaan melalui tata tertib, 

pembinaan melalui kewajiban, Pembinaan melalui larangan, Pembinaan 

melalui kegiatan keagamaan seperti shalat dhuha secara berjamaah yang 

sudah menjadi kewajiban para santri setiap harinya, shalat dzuhur secara 

berjamaah, shalat tahajjud yang sudah menjadi rutinitas sebagian santri 

walaupun belum diwajibkan, kuliah tujuh menit yang dilaksanakan rutin 

setiap hari setelah shalat dzuhur secara bergantian sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan, Pembinaan melalui kegiatan tahunan seperti buka puasa 

bersama yang dilakukan bukan hanya dilakukan warga santri tetapi juga 

diundang  masyarakat sekitar. Qurban juga dilaksanakan dengan melibatkan 

masyarakat sekitar dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan 

disekitar pesantren. Maulid Nabi Muhammad saw diperingati setiap tahun di 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone dengan bekerja sama dengan 

masyarakat setempat. 
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2. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren 

Yayasan Ahmad Bone yaitu  dari   segi sarana prasarana seperti bangunan 

dan ruangan yang masih dalam tahap renovasi yang dapat mengganggu 

konsentrasi santri/santriwati dalam belajar, buku-buku pelajaran keagamaan 

yang masih sangat minim dan dari segi kedisiplinan yaitu masih terpengaruh 

oleh lingkungan luar pesantren karena santri belum sepenuhnya diasramakan. 

B. Implikasi Penelitian 

Ada beberapa hal serta masukan yang ingin penulis rekomendasikan  

berdasarkan kesimpulan atas penelitian, bahwa;  

1. Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung dalam proses belajar 

mengajar serta dalam pembinaan akhlak, maka dari itu diharapkan kepada 

pemerintah agar memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di 

Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Bone Kecamatan Camba Kabupaten 

Maros.  

2. Diharapkan semua guru dan pembina bisa lebih tegas dalam memberikan 

pembinaan agar santri lebih patuh lagi pada peraturan yang ada.  

3. Orang tua juga memegang peranan penting dalam mengawasi dan membina 

putra-putri mereka, maka dari itu dibutuhkan pengawasan dari orang tua 

kepada putra-putrinya pada saat mereka berada di rumah. 
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