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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

Syin Sy  se ey  as ش  

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ 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 Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 



 

x 
 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( „ ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

1. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 
Fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis di 

atas 

 

 Kasrah dan ya I 
i dan garis di 

atas 

 
Dammah dan 

wau 
U 

u dan garis di 

atas 
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1. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

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

sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

2. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

3. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

4. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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5. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

6. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

7. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, 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 
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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). 
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ABSTRAK 

Nama :  Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim :  50200117048 

Judul : Peran Pembina Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak 

Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar. 

 

 
  Skripsi ini membahas tentang “Peran Pembina Pesantren Dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar”. Penelitian ini mengangkat masalah sebagai berikut: 1). 

Bagaimana upaya pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak bagi 

santri pondok pesantren darul istiqomah kecamatan tamalate kota makassar? 2). Apa 

saja faktor penghambat pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak bagi 

santri pondok pesantren darul istiqomah kecamatan tamalate kota makassar? 3) Apa 

saja faktor pendukung pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak bagi 

santri pondok pesantren darul istiqomah kecamatan tamalate kota makassar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan bimbingan penyuluhan Islam dan pendekatan 

psikologi. Sumber data primer yaitu: Pembina Syahril Sdiddiq, S.Sos, sebagai 

informan kunci dan informan tambahan Ikhwan, S.Th.I, Aunul, S,Th.I, dan santri 

Abdul Hafidz, Havit Lan Hadu, Soadikin, Muh. Sufandi dan Abd Muhaimin. Sumber 

data sekunder yaitu: dokumen pondok pesantren, visi, misi, tujuan pondok pesantren, 

buku, skripsi dan jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data 

adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembina pesantren dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak bagi santri yaitu: kajian fiqih dan bahasa arab, kajian 

akhlak, penerapan peraturan pondok. Faktor penghambat pembina pesantren dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak bagi santri yaitu: pergaulan santri, ikut-ikutan, waktu 

pembinaan kurang. Faktor pendukung pembina pesantren dalam menanamkan nilai-

nilai akhlak bagi santri yaitu: keikhlasan para pembina dalam megawasi dan 

membina santri, komunikasi yang terjalin, melaksanakan program yang sesuai 

dengan santri butuhkan dan fasilitas yang mendukung dari proses pembinaan. 

  Implikasi dari penelitian ini adalah: bagi pembina pesantren agar bisa 

mengatur waktunya untuk membina  para santri di pondok pesantren daarul istiqomah 

kecamatan tamalate kota makassar dan terus belajar agar menjadi teladan yang lebih 

baik lagi untuk para santri. Bagi santri diharapkan kesadarannya untuk tidak 

melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan mengaplikasikan sejauh 

mana progres kalian agar tidak mudah khilaf, sehingga tetap Istiqomah dan tetap 

belajar menjadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pembinaan akhlak merupakan pondasi utama yang di butuhkan oleh setiap 

anak agar lebih terarah kedepannya dan terhindar dari kelakuan yang tidak diinginka, 

yang tentunya akhlak yang di maksud adalah yang berlandaskan Alquran dan Sunnah. 

pembinaan Akhlak merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari perincian 

kesempurnaan tujuan Pendidikan Islam. Oleh karena itu, Pendidikan Akhlak 

merupakan salah satu hak yang harus terpenuhi dalam membentuk insan yang 

berakhlak mulia, guna menciptakan manusia yang bertaqwa dan menjadi seorang 

muslim yang sejati. Tentunya yang tidak lepas dari akhlak yang di cerminkan 

Rasulullah saw, dalam firman Allah swt, dalam QS Al-Ahzab/33: 21 

 

راًلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِْ رَسُوْلِ ا هَ كَثِي ْ هَ وَالْيَ وْمَ الّْْٰخِرَ وَذكََرَ اللّّٰ هِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّّٰ  .للّّٰ
 

Terjemahannya: 

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang 

banyak mengingat Allah.
1 

  Akhlak merupakan sarana yang memberikan kepada manusia aturan atau 

petunjuk yang kongkrit tentang bagaimana ia harus hidup dan bertindak dalam 

kehidupan manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang 

                                                           
1
Kementrian Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemehannya, Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jendral Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2018. 

h. 422. 



2 
 

 
 

tercela. Akhlak merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari 

terutama dalam pergaulan antar sesama.
2
 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menepati tempat yang penting, 

baik  sebagai individu maupun masyarakat  dan bangsa. Jatuh bangunnya tergantung 

bagaimana akhlak masyarakat yang menghuninya.
3
 Imam Al Ghazali menganggap 

bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, 

atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak 

perlu di pikirkan lagi.
4
 Maksud dari imam Al Ghasali, Akhlak merupakan sikap 

alamiah manusia yang dengan sendirinya akan muncul secara tidak sengaja yang 

dimana ketika muncul tidak usah di pikirkan lagi karena sudah menjadi suatu 

kebiasaan manusia dalam interaksinya di masyarakat. 

Terlepas dari itu selain akhlak yang di ajarkan orang tua ke anaknya pendidikan 

merupakan pondasi kedua untuk memperkenalkan bagaimana akhlak yang baik untuk 

anak yang di mana pembelajaran itu di dapatkan dalam mata pelajaran keagamaan di 

sekolah. Pada sisi lain, agama mengandung nilai-nilai yang mendasari ajaran-

ajarannya sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aspek kehidupan manusia. 

Dengan demikian agama memiliki dasar dan arah bagi manusia untuk membina 

kehidupannya baik secara spiritual maupun material, bahkan kedua aspek ini 

terintegrasi secara utuh sehingga keduanya tak boleh dipisahkan satu sama lain.
5
 

                                                           
2
Muslim, Metode Pendidikan Akhlak bagi Anak (Jambi : IAIN Sultan Thaha Saifuddin, 2011), 

h. 215  
3
Yatimin Abdullah, Study Akhlak dalam Prespektif AlQur’an,(Jakarta : Amzah, 2007), h. 1.  

 
4
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan krisis Multimedia (Jakarta : PT 

Bumi Askara, 2011), h. 70. 

 
5
Patallongi, Lentera Pendidikan Masyarakat Marginal Urban (Makassar : Alauddin 

University Pres, 2012), h. 79.   
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Dengan pelaksanaan Pendidikan Akhlak tersebut, diharapkan setiap muslim mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.pembinaan Akhlak dapat mengantarkan 

pada jenjang kemuliaan Akhlak karena dengan pembinaan Akhlak tersebut, manusia 

menjadi semakin mengerti akan kedudukan dan tugasnya sebagai hamba dan Khalifa 

dimuka bumi.  

Kenyataannya memang persoalan akhlak selalu mewarnai kehidupan manusia 

dari waktu ke waktu, terjadinya kemerosotan akhlak merupakan penyakit yang dapat 

dengan cepat menjalar secara luas merambat ke segala bidang kehidupan manusia 

jika tidak segera di atasi.
6
 Perkembangan Akhlak dari tahun ketahun semakin pudar 

salah satu contohnya yaitu budaya yang di adopsi dari luar yang mengakibatkan 

muda-mudi kita tidak lagi mau belajar dan memahami Akhlak dengan seksama ini 

menjadi persoalana yang sangat serius dan jika di biarkan akan berdampak tidak baik 

bagi keimanan dimasa yang akan mendatang. 

Pembinaan akhlak mulia peserta didik merupakan suatu hal yang didiamkan 

oleh setiap orang dalam proses pendidikan, sebab akhlak memiliki fungsi menjadikan 

perilaku manusia menjadi lebih beradab serta mampu mengindentifikasi berbagai 

persoalan kehidupan, baik atau buruk berdasarkan norma yang berlaku.
7
 Dengan 

pembinaan Akhlak diharapkan generasi mendatang tetap menanamkan nilai-nilai 

Akhlakkul karimah karena Akhlak berperan penting dalam tingkahlaku baik 

buruknya seseorang yang patuh pada norma yang berlaku. Seperti dalam firman Allah 

swt, dalam QS At-Thaha/20: 44. 

 

                                                           
6
Abidin Ibnu Rush, Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 

1998), h. 135.  

 
7
Asmaran, Pengantar  Studi Anak  (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2002), h. 1.  
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نًا لَّعَلَّ ,فَ قُوْلَْ لَه  ى,قَ وْلًْ لَّي ِّ رُ اوَْ يََْشّٰ  يَ تَذكََّ
Terjemahannya: 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir„aun) dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut
8
 

Upaya dalam meningkatkan akhlak peserta didik sangatlah penting, karena 

salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Agama Islam selama ini adalah 

rendahnya Akhlak mulia peserta didik, kelemahan pendidikan Agama Islam di 

Indonesia disebabkan karena pendidikan selama ini hanya menekankan pada proses 

pentransferan ilmu kepada siswa saja, belum ada proses transformasi nilai-nilai luhur 

keagamaan kepada peserta didik untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang 

berkeperibadian kuat dan berakhlak mulia.
9
 Pendidikan Akhlak rendah karena hanya 

berdasarkan teori semata, perlu ada pengimplementasian yang dilakukan oleh peserta 

didik agar lebih memahami hakikat dan esensi dari Akhlak itu sendiri. 

Berdasarkan observasi awal itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai bagaimana upaya Pembina dalam mempertahankan hafalan 

santri dengan mengangkat judul “Peran Pembina Pesantren dalam Mempertahankan 

Akhlak Mulia pada Alumni Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

          Penelitian ini berjudul “Peran Pembina Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

                                                           
8
Kemenetrian Agama RI h. 314 

  
9
Toto Suharto, Rekonstruksi dan Moderenisasi Sistem Pendidikan Islam (Yokyakarta : Global 

Pustaka utama, 2005), h. 169. 
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Kota Makassar”. Penelitian ini berfokus pada pembina pondok pesantren daarul 

istiqamah dalam mempertahankan Akhlak Santri. 

 

2. Deskripsi Fokus 

  Berdasarkan fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya Pembina berperan 

penting dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Santri di pondok pesantren daarul 

istiqamah. 

a) Upaya Pembina Pondok Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Bagi 

Santri  Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

1. Pengadaan kajian keislaman merupakan pelengkap ataupun sebagai bentuk 

memperkaya ilmu pengetahuan santri. 

2. Kajian Akhlak, kajian Akhlak merupakan upaya yang dilakuakn Pembina 

pesantren dalam membina Nilai-Nilai Akhlak bagi Santri Pondok Pesantren 

Daarul Istiqomah. 

3. Penerapan peraturan pondok, Penerapan peraturan pondok merupakan hal 

yang bertujuan untuk mendisiplinkan para santri dan agar dapat memeberikan 

efek jera. Dengan maksud agar para santri tidak mengulanginya, serta lebih 

disiplin lagi dan sadar akan konsekuensi yang didapatkan nantinya. 

b) Faktor Penghambat Pembina Pondok Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar 

1. Pergaulan santri, Pada saat santri pulang kampung biasanya santri bergaul 

dengan orang yang sebenarnya tidak boleh diikuti pergaulannya yang akan 
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mengakibatkan santri mencoba hal-hal dilarang yang tidak seharusnya 

dilakukan.  

2. Menjadikan seseorang sebagai panutan padahal orang tersebut tidak 

semestinya dijadikan Panutan. 

3. Kesibukan lain Pembina, kebanyakan Pembina merupakan mahasiswa dan 

pastinya juga sibuk dengan urusan perkuliahannya sehingga santri kurang 

mendapat perhatian full dikarenakan kesibukan Pembina tersebut. 

c) Faktor Pendukung Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak  

Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar.  

1. Keikhlasan para Pembina dalam megawasi dan membina santri pondok 

Pesantren Daarul Istiqomah.  

2. Komunikasi yang terjalin antara pimpinan.  

3. Pembina dan santri pondok pesantren Daarul Istiqomah.  

4. Melaksanakan program yang sesuai dengan santri butuhkan dalm pesantren 

contohnya Kajian Akhlak dan lain sebagainya.  

5. Fasilitas yang mendukung dari proses pembinaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana upaya Pembina Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak 

Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar. 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Pembina Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar.  

3. Apa Saja Faktor Pendukung Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Akhlak  Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar. 

D. Kajian Pustaka 

1. Kaitannya Dengan Buku-Buku 

Berdasarkan kaitannya dengan buku yang telah di tuliskan para ahli, calon 

peneliti dapat mencantumkan beberapa buku yang berkaitan dengan skripsi ini 

diantaranya: 

a) Buku “Studi Akhlak dalam Prespektif Al quran” oleh Yatimin Abdullah yang 

mengemukakan bahwa pendidikan Ahklak Islami merupakan suatu proses 

mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak 

dan kecerdasan berfikir baik yang bersifat formal maupun informal yang 

didasarkan pada ajaran-ajaran Islam.
10

 Menurut Yatimin Abdullah pendidikan 

akhlak yaitu ada 4 (Empat) proses mendidik, memelihara, membentuk 

memberikan latihan mengenai akhlak yang didapatkan baik itu formal maupun 

                                                           
10

Yatimin Abdullah, “Study Akhlak dalam Prespektif Al Qur’an” (Jakarta: Balai Pustaka, 

2013). 
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informal yang didasarkan dalam ajaran Islam. Ini lebih mengara pada proses 

pengimplementasian akhlak yang tengah dipelajari oleh siswa/santri. 

b) Buku “Pembinaan Akhlak Usia Pra Sekolah” oleh Muhammad Azmi. Buku ini 

memiliki fokus pembahasan pendidikan dalam prespektif Islam, pembinaan 

akhlak dalam pendidikan Islam, Keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam, 

usia pra sekolah dan pembinaan Akhlak anak pra sekolah.
11

 Menurut Muhammad 

Azmi pendidikan Akhlak dimulai pada keluarga yang membentuknya, tentunya 

dengan berkiblat pada ajaran-ajaran Islam yang menargetkan anak yang belum 

masuk sekolah atau pra sekolah.  

c) Buku “Pendekatan dan Metode Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren 

Pancasila Kota Bengkulu” oleh Ellyana. Buku ini membahas tentang pendekatan 

dan metode pembinaan Akhlak Santri di pondok Pesantren Pancasila Kota 

Bengkulu.
12

 Menurut Ellyana pembinaan Akhlak lebih menjelaskan tentang 

bagaimana pendekatan dan metode yang di gunakan dalam pembinaan Akhlak 

kepada santri di Pondok Pesatren. 

2. Kaitannya Dengan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh peneliti maka peneliti 

dapat mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini 

diantaranya : 

a) Ali bambang suseno adalah alumni universitas islam negeri alauddin Makassar 

yang memiliki judul skripsi “Teknik dan Strategi Pembinaan Akhlakul Karimah 

                                                           
11

Muhammad Azmi, “Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah” (Yogyakarta : Belukar, 

2006) . 

 
12

Ellyana,“Pendekatan dan Metode Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Pancasila 

Kota Bengkulu” (Bengkulu : Vanda, 2016). 
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Generasi Muda di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone” 

yang menerangkan bahwa strategi oaring tua dalam membina akhlakul karimah 

generasi muda yaitu melalui nasihat orang tua, ajakan orang tua melakukan 

sholat berjamaah, membaca Al-qur‟an, membiasakan salam sebelum masuk dan 

keluar rumah, dan membiasakan membaca doa sebelum makan. Menunjukkan 

80% orang tua sering melaksanakannya sedangkan yang menjawab kadang-

kadang mencapai 16% responden dan tidak menjawab berjumlah 4%. Sedangkan 

strategi tokoh masyarakat dalam membina akhlakul karimah generasi muda 

dilakukan dengan melibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan, bentuk tim 

olahraga/memfasilitasinya, melibatkan bakti sosial dalam setiap minggu dan 

membentuk kelompok wirausaha muda.
13

 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Rike Ryana, jurusan bimbingan dan Penyuluhan 

Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, degan judul “Peran Penyuluh Agama 

dalam Pembinaan Akhlak Pemulung di Yayasan Media Akmal Islami Lebak 

Bulus Jakarta Selatan”. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelasakan tentang 

upaya penyuluh dalam mengatasi peristiwa kristenisasi yang dilakukan oleh 

misionaris gereja terhadap warga di komunitas pemulung Lebak Bulus V 

terutama pada anak-anak yang kebanyakan orang tuanya adalah pemulung. Maka 

dari itu Penyuluh Islam bergerak untuk membentuk akhlak pada anak-anak 

pemulung.
14

 

                                                           
13

Ali Bambang Suseno, ”Teknik dan Strategi Pembinaan Akhlakul Karimah Generasi Muda 

di Desa Gaya Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone” Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar,  2012). h. 51 

 
14

Rike Aryana, “Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Pemulung di Yayasan 

Media Akmal Islami Lebak Bulus Jakarta Selatan”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 63. 
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c) Penelitian yang dilakukan oleh Ismail M jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam dengan judul “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap 

Pembinaan Akhlak Remaja Mesjid Babussa‟adah Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.
15

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk Mengetahui Upaya Pembina Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar. 

b) Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pembina Pesantren Dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar. 

c) Untuk mengetahui Faktor Pendukung Pembina Pesantren Dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Akademis 

Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang cara untuk 

Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Santri. Selain itu, diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi khususnya Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Alauddin 

Makassar dalam melestarikan Akhlak santri. 

b) Kegunaan Praktis 

                                                           
15

Ismail M, “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Pembinaan Akhlak Remaja 

Mesjid Babussa‟adah Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Skripsi (Makassar: 

Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 2012), h. 11. 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para Santri dan Alumni 

dalam menjaga Akhlaknya, dan juga bermanfaat bagi Pembina agar perannya 

berguna untuk para Santri dan Alumni. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Terhadap Pondok Pesantren  

 Pondok pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari Pondok dan 

Pesantren. Kata Pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa 

Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Kata Pondok berasal 

dari bahasa arab Funduk yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. 

Pada umumnya pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar 

yang jauh tempat asalnya.
1
 Sedangkan Pesantren berasal dari kata dasar Santri yang 

dibubuhi awalan Pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri.
2
  

 Menurut Arifin, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama 

Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar denagn system asrama. Para 

santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau sistem madrasah 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, elemen tersebut meliputi kiai, 

Pembina, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab Islam klasik (kitab kuning). 

a) Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama dan Akhlak yang sesuai dengan 

ilmunya. Disamping itu kiai Pondok Pesantren biasanya penggagas dan pendiri 

pesantren. Oleh karena itu, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren 

sangat bergantung pada peran seorang kiai. 

b) Santri, asal usul kata Santri setidaknya ada dua pendapat yang biasanya dijadikan 

rujukan. Pertama Santri berasal dari kata “Santri” yang berasal dari bahasa 

                                                           
1
Manfred Ziemek,Pesantren dalam Perubahan Sosial, cet 1, (Jakarta : P3M, 1986), h. 98-99.  

 
2
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren :Tradisi Tentang Kiai, cet:VII  ( Jakarta  :  LP3ES 

2007 ), h. 18.  
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sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata “santri yang berasal dari bahasa 

jawa “cantrik” yang berarti orang yang menmgikuti seorang guru kemampuan 

pergi atau menetap dengan tujuan untuk dapat belajar darinya ilmu pengetahuan.
3
 

Santri yang di maksud peneliti disini adalah santri mukimin yaitu santri yang 

dijadikan objek penelitian. 

c) Pembina 

1. Pengertian Pembina 

Secara harfiah pembinaan adalah bentuk kejadian yang berasal dari kata 

“bina” mendapat konfiks pe-an yang berarti “pembangunan” atau pembaruan.
4
  

Pembina asrama atau wali asrama yaitu orang yang membina, pembina juga 

dapat diartikan sebagai guru atau pendidik. Pendidik menurut Moh. Fadhil Al-Djamil 

adalah orang yang mengarahkan manusia kepada yang baiksehingga terangkat derajat 

kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Zakiah 

Darajat menyatakan bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan 

pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik. Di Indonesia pendidik disebut 

juga guru yaitu “orang yang digugu dan ditiru”.
5
 Dengan demikian pembinaan 

sebagai usaha sugguh-sungguh dalam rangka bertujuan  membentuk pribadi santri 

dengan lebih religious lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt yang 

berlandaskan Alquran dan Sunnah 

                                                           
3
Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, (Jakarta : Paramadia, 1997), h. 20. 

  
4
WJS Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 155. 

  

 
5
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h. 58. 
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Pembina sama halnya dengan seorang guru adalah orang-orang yang brtugas 

untuk mengajar sekaligus mendidik para santri yang berada dalam tanggung 

jawabnya baik di dalam maupun di luar sekolah.
6
 

Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan 

organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu 

pengawasan (controlling) penyediaan (supervising)dan pemantauan (mentoring). 

Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan 

pemantauan proses pelaksanaan kegiatan.
7
 

Menurut H.D Sudjana, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam 

pembinaan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung (direc contact) dan atau 

pendekatan tidak langsung (indirect contact). Pendekatan pertama terjadi apabila 

pihak pembina (pimpinan, mengelola, pengawas, supervisor, dan lainnya) melakukan 

pendekatan tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. 

Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, 

tanyajawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Sementara 

pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya 

pembinaan melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media 

masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran bulletin dan media 

elektronik.
8
 

                                                           
 

6
Nurcholas Madjid, Bilik-Bilik Pesantren,(Jakarta : Paramadina, 1997), h. 20. 

 

Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 9. 

 
8
H.D Sudjana, Menejemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung : Falah Production, 2004), h. 229.  
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Adapun pembinaan menurut Zakiah Darajat yaitu upaya pendidikan baik 

formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, 

teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, 

mengembangkan suatu dasar keperibadian yang seimbang, utuh, selaras. Pengetahuan 

dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta prakarsa sendiri, menambah, 

meningkatkan dan mengembangkan kearah tercapainya martabat, mutu dan 

kemampuan menusia yang optimal dan pribadinya yang mandiri.
9
 

2. Peran dan Tugas Pembina 

a. Peran Pembina 

Para pembina merupakan merupakn para pemegang kendali proses pendidikan 

yang terarah pada tujuan pendidikan Islam, yang lebih mementingkan pada proses 

penciptaan suasana edukatif yang mendorong efektifitas proses pembelajaran. 

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia didik untuk dirinya sendiri dan alam sekitarnya terhadap 

dirinya sendiri darimana basis aktivitasnya akan terbentuk secara konstruktif. 

2) Mendorong untuk untuk mendapatkan pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan 

hidup yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. 

3) Mendorong mengembangkan perasaan puas atau tidak puas atau timbulnya 

reaksi-reaksi emosional yang menguntungkan dirinya dalam hubungan dengan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.
10

 

Menurut Al-Gazali tugas pendidik atau pembina asrama yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membimbing hati menusia 

                                                           
9
Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, h. 58.  

 

 
10

Agus Hidayatullah,  et.al Al-hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : 

Diponegoro, 2004), h. 560. 
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untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. haltersebutkarena tujuan pendidikan Islam 

yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya jika belum mampu 

membiasakan diri dalam keperibadatan kepada peserta didik berarti ia mengalami 

kegagalan di dalam tugasnya, sekalipun peserta memiliki prestasi akademik yang luar 

biasa. Selain tugas tersebut pembina juga memmpunyai tugas khusus yaitu: 

1. Sebagai pengajar (instructional) yang bertugasmerencanakan program pengajaran 

dan melaksanakan program yang yang telah disusun, dan memberikan penilaian 

setelah program itu dilaksanakan. 

2. Sebagaipendidik (educator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaan yang berkeperibadian Islam, seiring dengan tujuan Allah 

menciptakan manusia. 

3. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, 

peserta didik dan masyarakat yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang 

dilakukanitu 

4. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik. 

5. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

6. Memperkenalkan berbagai bidang bidang keahlian, keterampilan agar peserta 

didik memilihnya dengan tepat 

7. Memberikan bimbingan dari penyuluhan tatkala peserta didik menemui kesulitan 

dalam mengembangkan potensinya.
11
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Pembina asrama juga berperan sebagai pembimbing, yaitu memberikan 

batuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, 

keluarga serta masyarakat. Dalam keseluruhan proses pendidikan guru merupakan 

faktor utama, tugasnya sebagai pendidik serta perannya sebagai Pembina atau 

membimbig guru harus: 

a) Mengumpulkan data tentang peserta didik (santri). 

b) Mengamati tingkah laku peserta (santri) dalam situasi sehari-hari. 

c) Mengenal para peserta didik (santri) yang memerlukan bantuan khusus. 

d) Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua baik secara individu 

maupun secara kelompok untuk memperoleh saling saling pengertian tentang 

pendidikan anak. 

e) Bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu 

memecahkan masalah peserta didik (santri) 

f) Membuat catatan pribadi peserta didik (satri) serta meyiapkannya dengan baik. 

g) Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau idividu. 

h) Bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan untuk membantu memecahkan 

masalah para peserta didik (santri).
12

 

b. Tugas Pembina 

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru professional, Al-Ghazali 

menyebutkan beberapa peran Pembina pesantren sebagai berikut: 
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Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012), 

h. 33-34.  
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1. Pembina sebagai orang tua kedua, seorang guru akan berhasil melaksanaka 

tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap 

muridnya sebagaimana orang tua terhadap anaknya sendiri. 

2. Pembinaan sebagai guru ngaji, Zamakhsyari Dhofier mengemukakan tugas 

Pembina dalam sistem pengajaran ini secara panjang lebar, pada intinya sistem 

pengajaran dapat digolongkan menjadi dua sistem yaitu: sorogan (individu), 

metode sorogan merupakan metode yang merupakan yang di tempuh dengan cara 

guru menyampaikan pelajaran kepada para santri secara individual, biasanya 

disamping  di asrama juga dilakukan di masjid. Sistem bandongan dikelas 

musyawarah, metode (bandogan) ialah suatu metode dengan cara pengajaran guru 

membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas buku-buku Islam dalam 

bahasa arab sedangkan kelompok santri mendengarkannya. 

3. Pembina sebagai pengajar, sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas untuk 

merencanakan program yang telah disusun, dan memberikan penilaian setelah 

program dilaksanakan. 

4. Pembina sebagai pembimbing akademik, berdasarkan keikhlasan dan kasih 

sayangnya Pembina selanjutnya berperan sebagai pembimbing akademik dalam 

memepelajari dan mengkaji pegetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Hendaknya 

seorang guru tidak segan-segan memeberika pengetahuan dengan muridnya agar 

mempelajari ilmu secara runtun, setahap demi setahap. Hal ini mengigat bahwa 

manusia tidak mampu merangkum ilmu pengetahuan secara serempak dalam 

suatau masa perkembangannya. 

5. Pembina sebagai teladan, di Indonesia pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
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manusia yang beriman dan bertakwah kepada tuhan yang maha esa dan berbudi 

pekerti luhur. Maka Pembina sebagai subjek dalam pedidikan yang paling 

berperan, sebelum melaksanakan tugasnya yakni mendidik dan mengajar haruslah 

menjadi orang yang beriman, bertakwah dan berbudipekerti luhur. “Untuk itulah 

wahai pendidik amalkan ilmumu jangan berlainan kata dengan perbuatanmu”.
13

 

3. Metode Pembina Dalam Membina Akhlak Santri 

  Yang dimaksdud dengan metode pembinaan Pesantren pada santri adalah cara 

yang dilakukan dalam upaya mendidik yang tentunya santri.
14

 

a) Metode Uswa (teladan), dalam metode ini dapat diterapkan kedalam tiga aspek, 

yaitu pembinaan akidah, pembinaan ibadah dan pembinaan akhlak. Pemimpin 

yang ideal adalah pemimpin yang dirinya memiliki keteladanan yang baik karena 

merupakan salah satu faktor yang terpenting yang akan mempengaruhi hati dan 

jiwa santri. Sehigga sejak dini santri dididik dengan aqidah, ibadah, berakhlak dan 

bertingkah laku berdasarkan ajaran Islam.
15

 

b) Metode Ta’widiyah (pembiasaan), merupakan segala sesuatu yang biasa 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Pembiasaan biasanya sebenarnya berartikan pembiasaan itu adalah sesuatu yang 

di amalkan.
16
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c) Metode Mau’izhah (Nasihat), kata Mau’izhah bersal dari kata wa’zhu yang berarti 

nasehat yang terpuji, mmotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang 

lembut. Allah saw, dalam berfirman dalam QS An-Nahl ayat/18:125. 

َّكَ  َّتِِْ هَِِ اَحْسَنُُۗ اِنَّ رَب نةَِ وَجَادِلهْمُْ بِِل ِّكَ بِِلحِْكْْةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ هُوَ اَعْلََُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ  اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَب

 سَبِيْلِِٖ وَهُوَ اَعْلََُ بِِلمُْهْتَدِينَْ 

Terjemahannya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
17

 

d) Metode pegawasan, mendampingi santri dalam upaya membentuk akidah dan 

moral dan mengawasinya dalam melaksankan ibadah serta mempersiapkan secara 

psikis dan sosial, menanyakan secara terus-menerus tentang keadaannya.metode 

ini termasuk dasar terkuat dalam mewujudkan manusia yang seimbang, yang 

dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupannya. Dari sinilah ia 

akan menjadi seorang muslim yang hakiki, akan menjadi pondasi dan pembinaan 

peraturan Islam. Sebagai persyaratan terwujudan kejayaan Islam dan untuk untuk 

tegaknya dakwah Islamiyah umat Islam akan loyal dengan terhadap kebudayaan, 

kedudukan dan peranannya. 

e)  Metode ganjaran dan hukuman, maksud dari ganjaran ini adalah sebagai 

pendorong dan penghargaan kepada santri, bukan sesuatu yang diharap-harapkan 

kepada mereka. Karena jika terjadi hal yang demikian maka tujuan pemimpin 

akan mengalami kegagalan. Aplikasi metodek ganjara yang berbentuk hukum, 

diantaranya pandangan yang sinis, memuji orang didepannya tidak 
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Kementerian Agama RI , h. 128 



21 
 

mempedulikannya, memberikan ancaman positif dan menjewernya sebagai 

alternative terakhir.
18

 

f) Metode hafalan, ini menurut imam Al-Ghazali dapat digunakan dlam pembinaan 

Akidah. Imam Ghazali menjelaskan secara khusus cara menanamkan akidah pada 

santri. Beliau berpendapat bahwa langkah pertama yang sebaikya diberikan 

kepada mereka dalam menanamkan akidah adalah menekankan pada hafalan. 

Karena metode hafalan merupaka proses awal untuk menapaki pada proses 

berikutnya yaitu proses pemahaman santri yang hafal terhadap sesuatu kemudian 

berusaha memahaminya, akan tumbuh dalam dirinya sebuah keyakinan kukuh 

yang pada akhirnya membenarkan apa yang telah diyakini sebelumnya. Ini 

merupakan proses pembenaran dalam sebuah akidah yang dialami santri pada 

umumnya.
19

  

Berdasarkan uraian metode diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai metode yang dapat diterapkan pembina pondok pesntren dalam hal membina 

akhlak santri-santrinya. Dengan adanya berbagai metode tersebut para pembina 

pondok pesantren lebih dimudahkan dalam hal membina akhlak santri.  

B. Pondok Pesantren Sebagai Wadah Penanaman Nilai-Nilai Akhlak 

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. 

sedangkan pondok adalah tempat tinggal sementara yang terbuat dari bamboo. Di 

samping itu kata podok berasal dari Bahasa arab “funduq” yang berarti hotel atau 

asrama. 

                                                           
18

Liza Azalia, Pembinaan Akhlak Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Hasyimah Sumber 

Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, Skripsi, h. 65.  

 
19

Ismail Ya’kub, ihyaa ‘Ulum Ad-Din Imam Al-Ghazali, Jilid I, (Jakarta : Faizan, 1994), h. 

336.  



22 
 

Menurut Mastuhu, pesantren adalah Lembaga Pendidikan tradisional Islam 

untuk mempelajari, memahami, mengahayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
20

  

M. Arifin mengatakan bahwa pondok pesantren adalah suatu Lembaga 

Pendidikan islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model 

asrama kampus dimana santri-santri menerima Pendidikan agama melalui system 

pengajaran atau madrasah sepenuhnya dibawah kedaulatan leadership seseorang atau 

beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent 

dalam segala hal.
21

 Jadi menurut M. Arifin pondok pesantren adalah Lembaga 

Pendidikan islam yang dimana telah di akui oleh masyarakat sekitar yang tidak 

terlepas dengan proses Pendidikan agama islam didalamnya yang di ketuai beberapa 

orang kyai yang karismatik dan mengetahui segala hal ilmu pengetahuan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap manusia kini tengah disibukkan 

dengan urusan duniawi, sehingga melalaikan kehidupan yang kekal yaitu akhirat. 

Oleh karena itu timbullah gejala-gejala kemerosotan moral akhlak yang telah sampai 

pada titik mencemaskan, antara lain dengan bertambahnya aneka sumber kemaksiatan 

secara mencolok. Kenakalan remaja pun semakin meningkat. Hal ini ditandai 

semakin banyaknya terjadi di kalanngan remaja perbuatan-perbuatan yang menjurus 

kepada kriminalitas, seks bebas, perkelahian antar pelajar, korban narkoba dan 

dekadensi lainnya.
22

 Akhlak dari tahun ketahun dapat kita lihat samkin di 

kesampingkan pengaplikasiannya masyarakat lebih mementingkan dunia yang 
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bersifat fanah dibandingkan akhirat yang bersifat kekal, yang dimana pondasi yang 

paling utama adlah penerapan akhlak yang akan membawa manusia agar bisa selamat 

dunia dan akhirat. 

1. Pembinaan 

a. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” 

yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian 

mendapat awalan pe-dan-an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.
23

 

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri 

dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.
24

 

Jadi, pembinaan adalah upaya pengolaan berupa melatih, membiasakan, 

memelihara, menjaga dan mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seorang 

santri untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. 

Adapun menurut para ahli berpendapat tentang pembinaan atau bimbingan 

keagamaan yaitu: 

1) Menurut  Faqih, pembinaan keagamaan adalah peroses pembiaran bantuan 

terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan 
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ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
25

 

2) Menurut Arifin, pembinaan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan 

kepadaorang yang mengalami kesulitan baik lahiria dan maupun batinia 

mengangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang. Bantuan tersebut 

dibidang mental spiritual, agar yang bersangkutan mampu mengatasi dengan 

kemampuanyang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman 

dan taqwanya kepada Allah swt.
26

 

3) Menurut Abu Tauhid, pembinaan keagamaan merupakan bimbingan yang 

mengembangkan dan membimbing yang ada pada diri tiap-tiap individu secara 

optimal yang sesuai dengan ajaran islam sehingga setiap individu dapat berguna 

bagi diri sendiri, lingkungan dan masyarakat.
27

 

4) Menurut Zakiah Daradjat upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang 

dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, utuh, selaras. Pengetahuan dan keterampilan 

sesuai dengan bakat. Keinginan serta prakarsa sendiri, menambah, meningkatkan 

dan mengembangkan kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 

manusia yang optimal dan pribadinya yang mandiri.
28
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Adapun tujuan pembinaan yang dilakukan Pembina dalam mendidik peserta 

didik atau santri yaitu, pembinaan akhlak secara sungguh-sungguh dalam rangka 

bertujuan membentuk pribadi santri. Dengan menggunakan pembinaan yang 

terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
29

 

b.  Metode Pembinaan 

Ada beberapa metode dalam pembinaan menurut Islam kepada siswa/santri yaitu 

1. Dengan keteladanan, pada kehidupan sehari-hari perilaku yang dilakukan anak-

anak sampai usia remaja pada dasarnya lebih banyak mereka peroleh dari 

meniru.
30

 Untuk membentuk Akhlak yang baik pada anak sosok yang dianggap 

menjadi contoh yang berperan penting dalam hal ini yang meliputi orang tua, 

kakak, guru dan orang lain yang menjadi contoh yang mesti menjadi teladan yang 

baik dengan memperlihatkan dirinya sebagai sumber norma budi pekerti dan 

berakhlak mulia. 

2. Dengan kasih sayang, adalah hal yang esensial yang akan melahirkan rasa aman 

dan nyaman. Baik secara rohani maupun rohani dan merupakan solusi dari bentuk 

Ahklak dan mengharmoniskan hubungan manusia. Memberikan kasih sayang 

memberikan metode yang sangat efektif dalam mempengaruhi proses pembinaan 

Akhlak. Sebab kasih sayang mempunyai daya tarik dan motivasi Akhlak yang 

baik serta memberikan ketenangan dan kedamaian pada anak nakal sekalipun. 

3. Dengan nasihat, metode nasihat merupakan penyampaian kata-kata yang 

menyentuh hati dan disertai dengan keteladanan. Memberikan nasihat-nasihat 
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yang didalamnya mengandung kebaikan memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam membentuk kesadaran anak, menuju harkat dan martabat yang luhur, 

menghiasinya dengan Akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-

prinsip Islam. Menasihati tentunya dengan bahasa yang bijak dan menghilangkan 

kesan memaksa serta mengatur.
31

 Dengan memeberikan nasihat berupa 

menyampaikan perkataan yang menyentuh hati serta pengajaran berupa 

keteladanan, diharapkan siswa/santri bisa sadar dan memahami pembinaan akhlak 

yang dilakukan oleh Pembina atau guru. 

4. Dengan pembiasaan, manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam 

keadaan seperti itu manusia akan mudah menerima kebaikan dan keburukan. 

Pembiasaan yang dilakukan sejak dini, akan berdampak besar pada anak 

dikemudian hari. Pembiasaan yang dilakukan sejak kecil akan melekat kuat dalam 

ingatan dan akan melekat kuat dan tidak bisa diubah dengan mudah. 

5. Dengan bercerita, menurut Abudin Nata bercerita adalah suatu cerita yang 

mempunyai daya tarik yang menyentu perasaan anak, karena sifat alamiah 

manusia menyenangi cerita yang pengaruhnya besar terhadap perasaan.
32

 Dengan 

bercerita kita dapat memberikan nilai-nilai atau norma yang baik pada anak yang 

menjadikan anak tersebut tersentuh dan akan senantiasa mawas diri terhadap 

dirinya sendiri.  

6. Dengan penghargaan dan hukuman, dalam Islam metode penhargaan dan 

hukuman sangat dianjurkan dalam metode pembentukan Akhlak anak. Pembinaan 

dengan hukuman, merupakan pembinaan yang menekankan kedisiplinan dan 
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menekankan rasa tanggung jawab pada diri anak, pemberian hukuman bukan 

didasari atas dasar kekerasan dan tindakan yang melanggar harkat dan martabat 

manusia.
33

 Penghargaan dan hukuman merupakan hal yang paling sederhana yang 

bisa dilakukan untuk menghasilkan efek jera dan dan motivasi bagi anak dalalam 

pembinaannya. 

c. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Selain hal-hal di atas, pembinaan akhlak juga punya tujuan-tujuan lain, yaitu : 

1) Mempersiapkan manusia yang beriman dan beramal shaleh 

2) Mempersiapkan insan yang beriman dan yang shaleh menjalani kehidupannya 

sesuai dengan ajaran islam, melaksanakan apa yang diperintahkan dan 

meninggalkan apa yang diharamkan, menikmati hal-hal yang baik dan dibolehkan 

serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, keji, hina, buruk, tercela, dan 

mungkar. 

3) Mempersiapkan insan yang beriman dan shaleh yang bisa berinteraksi secara baik 

dengan sesamanya, baik dengan muslim maupun non-muslim. 

4) Mempersiapkan insan yang beriman dan shaleh yang mampu dan mau mengajak 

orang ke jalan Allah, melaksanakan amal ma’ruf nahi mungkar dan berjuang fii 

sabilillah demi tegaknya agama islam. 

5) Mempersiapkan insan yang beriman dan shaleh yang mau merasa bangga dengan 

persaudaraannya dengan sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak 

persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci hanya karena Allah, dan 

sedikitpun tidak kecut dengan celaan orang hasad selama ia berada di jalan yang 

benar. 
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6) Mempersiapkan insan yang beriman dan shaleh yang merasa bahwa dia adalah 

bagian dari seluruh umat islam yang berasal dari berbagai daerah, suku dan 

bangsa. 

7) Mempersiapkan insan yang beriman dan shaleh yang merasa bangga dengan 

loyalitas kepada agama islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-

panji islam di muka bumi.
34

 

Kegiatan pembinaan akhlak dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan 

program pengembangan karakter. Kegiatan ini bukan merupakan mata pelajaran, tapi 

lebih merupakan program kegiatan Pendidikan untuk membentuk kepribadian siswa 

menjadi seorang muslim yang taat menjalankan agamanya, sekaligus guna 

menciptakan kondisi atau suasana kondusif bagi terwujudnya nuansa keagamaan 

disekolah. 

 

2. Akhlak  

a. Pengertian Akhlak 

Menurut bahasa (etimologi) akhlak berarti perangkai, adat, tabiat, atau system 

perilaku, kebiasaan yang lazim dalam pribadi seseorang tanpa ada paksaan yang 

terjadi karena dirinya sendiri. Sedangkan menurut istilah (epistimologi) “akhlak ialah 

suatu kondisi atau sifat yang meresap dalam jiwa dan mejadi keperibadian”.
35

 Yang 

artinya Akhlak adalah perangkai atau watak yang kuat dalam jiwa manusia dan 

merupakan penyebab timbulnya perbuatan secara mudahtanpa terasa berat dan tidak 
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direncanakan sebelumnya. Seperti dalam firman Allah swt, dalam QS Al-Qalam/68: 

4. 

 وَانَِّكَ لَعَلٰ خُلُقٍعَظِيْمٍ 

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
36

 

 Maksud dari ayat di atas adalah manusia diciptakan dengan anugerah berbudi 

pekerti serta luhur yang bersamaan tumbuh Ketika manusia itu lahir kedunia. Tetapi 

lingkungan ataupun didikan orang tua yang membuat manusia sering meniadakan 

akhlak dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan.  

 Akhlak terciptanya melalui kebiasaan atau latihan. Pada awalnya keadaan 

tersebut terjadi karena dipertimbangkan dan di fikirkan, namun kemudian menjadi 

karakter yang melekat tanpa dipertimbangkan dan difikirkan masak-masak. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tidak merupakan menifestasi iman, Islam, dan ihsan 

yang merupakan refeksi jiwa secara spontan pada diri seseorang sehingga dapat 

melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tergantung. Sifat dan jiwa yang 

melekat pada jiwa diri seseorang menjadi pribadi yang utuh dan menyatuh dalam diri 

orang tersebut sehingga akhirnya tercermin melalui tingkah laku dalam kehidupan 

sehari-hari bahkan mejadi adat kebiasaan.
37

 Pembentukan akhlak melalui proses 

pembiasaan atau Latihan merupakan metode yang sangat efektif dalam pembentukan 

akhlak anak, karena selain mendapat pengajaran secara teoritis anak juga bisa 

mendapat pengajaran secara praktek dengan tujuan agar anak bisa lebih memahami 
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bagaimana akhlak itu dan agar anak bisa dengan mudah memahami pengajaran yang 

diberikan kepada mereka. 

 Pendapat lain mendefinisikan akhlak atau khuluq adalah keadaan gerak jiwa 

tersebut memiliki dua hal. Alamiah dan bertolak watak, seperti adanya orang mudah 

marah karena hal sepele, atau tertawa lebih karena lebih hanya karena sesuatu hal 

yang biasa saja, atau bersedih berlebih karena mendengar berita yang tidak terlalu 

memperihatinka.
38

 

b. Nilai-Nilai Akhlak 

 Nilai Agama khususnya Akhlak menjadi hal utama karena menjadi dasar dan 

pegangan anak dalam menghadapi perkembangan zaman yang banyak membawa 

pengaruh negatif sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam mengajarkan nilai dan mendidik prilaku tidaklah mudah. Dalam berperilaku, 

biasanya anak mengambil contoh tauladan dari perilaku yang dilihatnya.
39

 Peran 

orang tua ataupun guru/Pembina dalam mengarahkan seorang anak dalam memilih 

tauladan yang baik serta berakhlakul karimah baik, yang diharapakan dengan itu anak 

bisa termotivasi dan belajar dari tauladan tersebut. 

  Islam menginginkan Akhlak mulia bagi ummatnya, karena Akhlak mulia di 

samping akan membawa kebahagiaan dalam masyarakat pada umumnya. Dengan 

katalain, bahwa Akhlak utama yang akan ditampilkan seseorang manfaatnya orang 

yang bersangkutan, manfaat tersebut diantaranya:  

1) Memperkuat dan menyempurnakan agama,  

2) Mempermudah perhitungan amal akhirat 
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3) Menghilangkan kesulitan 

4) Selamat hidup dunia akhirat.
40

 

c. Macam-macam Akhlak 

1) Akhlak Terpuji (Akhlak Al-Karimah) 

Semua manusia berpotensi berakhlak Al-Karimah, karena pada dasarnya 

manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Akhlak terpuji merupakan 

terjemahan dari ungkapan yang berasal dari bahasa Arab akhla’ 

mahmudah.Mahmudah merupakan bentuk ma’ruf dari kata hamidah yang berarti 

“dipuji”. Akhlak terpuji disebut pula akhla’ al-munjiyiat (akhlak yang 

menyelamatkan pelakunya dari perbuatan buruk) atau makarim al-akhla’ (akhlak 

mulia).
41

 Dalam pandangan Islam Akhlak dibagi menjadi dua macam yaitu Akhlak 

mulia (Akhlak Al-Karimah)  dan Akhlak ( Akhlak Al-Qabihah).
42

  

a) Menurut Al-Ghazali, Akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan 

kepada Allah swt, sehingga mempelajari dan mengamalkan merupakan kewajiban 

individual setiap muslim. 

b) Menurut Ibnu Qayyim, pangkal Akhlak terpuji adalah kedudukan dan keinginan 

yang tinggi, sifat-sifat terpuji, menurutnya berpangkal dari kedudukan hal 

tersebut. Ia memberikan gambaran tentang bumi yang tunduk pada ketentuan 

Allah swt. Ketika air turun menimpanya, bumi meresponnya dengan kesuburan 

dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah  demikian pula manusia, tatkala 
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diliputi rasa ketundukan kepada Allah swt, kemudian turun  taufiq dari Allah swt, 

ia akan meresponya dengan sifat-sifat terpuji. 

c) Menurut Abu Dawud ash-Sijistani (w.275h/889m), Akhlak terpuji adalah 

perbuatan-perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-

perbuatan yang harus dihindari.
43

 

  Adapun macam-macam akhlakul karimah diantaranya adalah: 

1) Sabar, adalah kemampuan seseorang menanggung derita atas musibah dan 

ketidak sanggupan seseorang tekun dalam suatu kewajiban. 

2) Benar, memberitahukan (menyatakan) sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. 

3) Amanah, secara bahasa adalah kesetiaan, ketulusan, atau kepercayaan. 

4) Adil, yaitu memberikan hak kepada yang mempunyai hak. 

5) Kasih sayang atau belas kasih. 

6) Hemat, menggunakan segala sesuatu yang tersedia berupa harta benda, waktu 

dan tenaga menurut ukuran keperluan, mengambil jalan tengah, tidak kurang 

tidak berlebihan. 

7) berani, (berani membela kebenaran). 

8) Kuat. 

9) Malu. 

10) Memelihara kesucian diri. 

11) Menepati janji.
44

 

2)  Akhlak Tercela (Akhlak Madzmumah) 
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Kata madzmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak 

tercela merupakan tingkah laku yang tercela, yang dapat merusak keimanan 

seseorang dan menjatuhkan mertabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak 

madzmudah bisa berkaitan dengan Allah swt, Rasulullah saw, dirinya, keluarganya, 

masyarakat dan alam sekitarnya.
45

 

Menurut Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, Akhlak tercela merupakan 

segala tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan kebinasaan dan kehancuran 

diri. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, dan 

bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal-hal yang mendorong manusia untuk 

berbuat maksiat adalah dunia beserta isinya, manusia, iblis dan nafsu.
46

 

 Menurut Yatimin Abdullah, Adapun sifat-sifat mazdmumah itu adalah: 

 Ananiah (egois) 

 Al-baghyu (melacur) 

 Al-buhtan (dusta) 

 Al-khianah (khianat) 

 Az-zullmu (aniaya) 

 Al-gibah (mengumpat) 

 Al-ahzad (dengki) 

 Al-kufran (mengingkatri nikmat) 

 Ar-riya’ (ingin dipuji) 

 An-namimah (adu domba)
47
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 Adapun faktor-faktor pembentukan Akhlak sehingga dapat menimbulkan baik 

atau buruknya akhlak anak yaitu: 

1. Insting atau Naluri, insting adalah karakter yang melekat pada jiwa seseorang 

yang dibawanya sejak lahir, ini merupakan factor pertama yang memunculkan 

sikap dan prilaku dalam dirinya. Tetapi pemikiran ini masih dipandamg primitive 

dan harus didik dan diarahkan. Para psikolog menjelaskan bahwa insting 

berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, 

yang utama antar lain adalah: “Naluri makan (nutritive instinct)dimana manusia 

membawa hasrat makan tanpa di dorong oleh orang lain, dan naluri berjodoh 

(sexual instinct).
48

 

2. Adat atau Kebiasaan, adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan.  

3. Keturunan, yaitu pewarisan sifat-sifat dari keluarga dan yang paling sering terjadi 

adalah anak yang mewarisi sifat orang tuanya. 

 

d. Metode Penanaman/ Pembinaan Akhlak 

Adapun metode yang diterapkan dalam penanaman/pembinaan Akhlak 

pembina pesantren secara umum adalah: 

1) Akhlak yang berhubungan dengan Allah swt: 
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a) Menauhidkan  Allah swt, adalah mempertegas keesaan Allah atau 

mengetahui bahwa tiada satupun yang setara dengan Dzat, Sifat, Af’al,dan 

Asma Allah swt.
49

 

b) Takwa kepada Allah swt, mempuyai dua sisi yakni sisi duniawi dan sisi 

ukhrawi. Sisi duniawi yitu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan 

hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah. Sedangkan sisi ukhrawi yaitu 

memperatikan dan melaksanakan hukum-hukum. 

c) Tawakkal mempunyai hubngan yang sangat erat dengan pemahaman 

manusia akan takdir, ridha, ikhtiar, sabar dan doa.
50

 

2) Akhlak Terhadap Rasulullah saw 

a) Mencintai dan memuliakan Rasul sebagai seorang muslim atau mukmin 

sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita mencintai beliau melebihi 

cinta kepada siapapun selain Allah swt. 

b) Mengikuti dan menaati Rasul Mengikuti Rasulullah (ittiba’ ar-Rasul) 

adalah salah sau bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah swt. 

c) Mengucapkan Shalawat dan Salam Allah swt. Memerintahkan kepada 

orang-orang yang beriman untuk menguapkan Shalawat dan Salam  bagi 

Nabi Muhammad saw.
51

  

3. Akhlak manusia terhadap diri sendiri, manusia sebagai makhluk berjasmani dan 

rohani dituntut memenuhi hak-haknya, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan 

berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu, karena dari sinilah seseorang 
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akan menentukan sikap dan perbiatannya yang terbaik untuk orang lain. Bentuk 

aktualisasi Akhlak manusia terhadap diri sendiri, berdasarkan sumber ajaran 

agama Islam adalah menjaga harga diri, menjaga makan dan minum dari hal-hal 

yang diharamkan dan merusak, mengembangkan sikap berani dalam kebenaran 

serta kebijaksanaan.
52

 

4. Akhlak manusia kepada sesama manusia, dituntut untuk menjaga kesopanan 

kepada manusia lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial 

yang bergantung dan membuntuhkan manusia lain untuk melangsungkan 

kehidupan. 

5. Akhlak manusia kepada alam lingkungan bukan hanya kepada sesame manusia 

tetapi juga kepada alam sekitar
53
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan kesimpulan berupa data yang 

menggambarkan secara rinci, bukan menghasilkan data yang berupa angka-angka. 

Penelitian ini di sebut juga penelitian deskriptif yang dimana merupakan metode 

penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.
1
 

Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah trradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundalmental bergantung dari pengamatan 

manusia baik dalam kawasannya atau peristilahannya.
2
 

Hakikat penelitian kualitatif yaitu mengamati orang dlam lingkungan hidup 

dan berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang 

sekitarnya.mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan denga 

focus penelitian dengan tujuan memahami, menggalih pandandangan dan pandangan 

mereka untuk mendapat informasi atau data yang deiperlukan.
3
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Berdasarkan pandangan diatas, maka penelitain kualitatif pada penulisan ini 

dimaksud untuk menggali suatu fakta kemudian memberikan penjelasan mengenai 

realita yang di temukan. Oleh karena itu peneliti langsung mengamati peristiwa-

peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan Peran Pembina Pesantren Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarul Istiqamah yang berlokasi 

di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun objek penelitiannya adalan metode 

yang digunakan pembina dalam mempertahankan Akhlak Alumni di pondok 

pesantren daarul istiqamah kecamatan tamalate kota makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis objek sesuai dengan yang akan diteliti 

nantinya. 

1. Pendekatan Psikologi 

Psikologi berbicara mengenai tingkah laku manusia yang di asumsikan 

sebagai gejala jiwa. Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku yang 

lainnya dan selanjutnya di rumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.
4
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2. Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari 

pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam hidupnya agar dapat mecapai kesejahteraan hidup. 

Pendekatan bimbingan yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang 

melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk penerapan pembinaan. 

Pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan 

akurat. 

C. Sumber Data 

  Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari semua unsur yang 

terdapat di pondok pesantren daarul istiqamah kota Makassar. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pembina dan Santri di Pondok 

pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun sumber 

data primer diperoleh dari informan melalui wawancara kepada Pembina Syahril 

Siddiq, S.sos, sebagai informan kunci Ikhwan, S.th.I, Aunul, S.th.I dan Santri Abdul 

Hafidz, Havit Lan Hadu, Soadikin, Muh. Sufandi, dan Abd Muhaimin. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

dokumen yang meliputi sejarah berdirinya pondok pesantren Daarul Istiqomah, visi, 
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misi, dan tujuan pondok pesantren Daarul Istiqomah, struktur pengurus pondok 

pesantren Daarul Istiqomah, buku, skripsi dan jurnal.  

D. Teknik Pengumpulan 

Umumnya ada tiga teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh 

penulis,yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan data dimana 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. 

Jadi dapat diartikan metode observasi yang di gunakan metode pengumpulan data 

yang menggunakan catatan dan pengamatan dilokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Observasi terdiri dari obsevasi partisipan yang artinya peneliti dapat ukit 

serta dalam kegiatan yang dilakukan pondok pesantren Daarul Istiqomah dan 

observasi non partisipan yang artinya peneliti melakukan observasi terhadap hal-hal 

yang di teliti saja tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas pondok yang 

dilaksanakan sedangkan dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati 

kegiatan pondok pesantren Daarul Istiqomah yang melibatkan Pembina serta Alumni 

pondok pesantren yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pembina Pesantren Dalam 

Melestarikan Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
5
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan bertujuan 

untuk bertukar ide dan informasi melalui Tanya jawab.
6
 Sedangkan menurut Eko 

Putro, wawancara merupakan sebuah proses Tanya jawab antara pewawancara 

dengan informan yang dilakukan secara lisan dengan tujuan memperoleh informasi 

yang dibutuhkan.
7
 Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa sumber 

diantaranya, Pengasuh, Pengurus, dan beberapa santri. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang terkumpul atau dikumpulkan dari peristiwa 

masa lalu. Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang berasal dari sumber 

utamanya (objek penelitian), seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, 

jurnal, brosur, dan sebagainya terkait permasalahan yang dikaji.
8
 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

oprasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Adapun instrument penelitian menggunakan kamera, alat rekam, pulpen, buku 

catatan, pedoman yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai acuan 

dalam mencari informasi yang didalamnya juga tercantum berita acara wawancara. 
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Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data yang cukup valid dan akurat dalam 

suatu penelitian. 

F. Teknik Pengolahan  Data Dan Analisis Data 

Dalam Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, metode ini menggunakan 4 

(empat) tahapan yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hasil dari data informasi yang telah diperoleh 

dari pengumpulan data baik dengan menggunakan metode wawancara, observasi, tes, 

dan lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber 

informasi diantaranya Pembina, pengurus, dan para santri yang melaksanakan metode 

tersebut. Menurut Miles, catatan deskripsi adalah data alami yangn berisi tentang apa 

yang dilihat, dirasakan, didengar dan dialami sendiri oleh peneliti.
9
 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum serta memilih hal-hal yang pokok 

dan penting. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dari 

data yang diterima dari lapangan. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti 

merangkum dan mengambil beberapa data informasi yang diperoleh sebelumnya dari 

berbagai sumber. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan 

hubungan antar kategori. Yang palingsering di gunakan dalam penelitian kualitatif 

                                                           
9
Eko Putro Widoyoko, Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 245. 
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adalah dengan teks yang bersifat naratif.mendiplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang di pehami oleh peneliti dari penyajian data tersebut maka dapat diharapkan 

dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau tidak jelas sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan atau interaktif, hipotesis, atau teori.
10

 

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan terjadi perubahan 

jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun jika, kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut kredibel. 

                                                           
10

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 93.  
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  BAB IV 

PERAN PEMBINA PESANTREN DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

AKHLAK BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN  DAARUL ISTIQOMAH 

KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pesantren Darul Istiqamah 

Pesantren Darul Istiqamah didirikn oleh KH. Ahmad Marzuki Hasan  pada tahun 

1967  yang pertama kali bertempat di Macoppa Kabupaten Maros Sulawesi selatan 

dan sekarang menjadi pusat Pesantren Darul Istiqamah dari 40 cabang yang ada di 

Sulawesi  saat ini. KH. Ahmad Marzuki Hasan, termasuk salah seseorang di antara 

ulama yang punya kharisma di Sulsel. Walau usianya semakin senja, ia masih tetap 

menjalankan peran dan fungsi selaku pengayom ummat, yakni mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Pendiri Ponpes Darul Istiqamah 

Maccopa, terbesar di Kabupaten Maros ini, setelah mengembangkan pesantren Darul 

Istiqamah yang ada di kabupaten Maros, kemudian beliau berusaha membuka 

cabang-cabang pesantren Darul Istiqamah di berbagai daerah yang ada di Sulawesi 

seperti di Sinjai, Palopo, Bulukumba dan termasuk salah satunya  di Makassar yang 

di bangun pada tahun 2001.1 

 

 

 

                                                           
1
Pofil Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, h.1-3.  
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Awal pembangan pesantren Darul Istiqamah Makassar pada tahun 2001 

dimulai dari panti asuhan, yang di pimpin oleh salah satu anak dari KH. Ahmad 

Marzki Hasan yaitu ustadz Rahmatullah Marzuki, S.Pd.I., M.Pd yang kemudian pada 

tahun 2002 ditetapkan menjadi lembaga pesantren Darul Istiqamah Makassar sampai 

saatini.
2
 

2. Jenjang Pendidikan Pesantren Darul Istiqamah Makassar 

Pesantren darul istiqamah Makassar memiliki 3 (tiga) jenjang pendidikan 

yang ada di dalamnya. 

Jenjang Jumlah santri 

Madrasah Ibtidaiyah 80 orang 

Madrasah  Tsanawiyah 60 orang 

Madrasah Aliyah 72 orang 

Jumlah 212 orang 

Tabel 4.1 jumlah santri/siswa yang ada di Pesantren Darul Istiqamah
3
 

                                                           
2
Pofil Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, h.1-3.  

 
3
Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pesantren darul istiqamah Makassar memiliki beberapa jumlah tenaga 

pendidik selain baik dari para alumi maupun guru yang bertugas mengajar di 

madrasah yang ada di pesantren darul istiqamah. 

No Jenjang Jumlah 

1 Madrasah Ibtidaiyah 8 orang 

2 Madrasah Tsanawiyah 10 orang 

3 Madrasah Aliyah 11 orang 

 Tabel 4.2 jumlah tenaga pendidik pesntren darul istiqamah makassar.
4
 

4. Keadaan Sosial 

Berdasarkan hasil pengamatan di Pesantren Darul Makassar, terlihat bahwa 

hubungan antara santri yang satu dengan asal  daerah yang berbeda-beda tetapai 

memiliki hubungan yang sangat baik seperti halnya mereka bersaudara, hubungan 

antara para santri, ustadz/ustadzah dan juga masyarakat yang ada di sekitar pesantren 

memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan kegiatan pengajian rutin yang 

dilaksanakan di pesantren sering melibatkan masyarakat yang ada di sekitar 

pesantren.
5
 

 

 

                                                           
4
Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
 
5
 Ikhwan (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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5. Visi dan Misi  

a. Visi  

Mantap akidah, berakhlakul karimah, pelopor atau pengemban syiar Islam, 

konsisten terhadap prinsip dasar (al-quran dan as-sunnah) 

b. Misi  

1. Membentuk siswa atau alumni yang mampu di bidang agama dengan tidak 

mengabaikan ilmu umum 

2. Memberi landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi (iptek) 

3. Mengartikulasikan islam secara professional dalam konteks kehidupan 

bermasyarakat.
6
 

B. Upaya Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri  

Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

   Adapun upaya Pembina Pesantren dalam Melestarikan Nilai-Nilai Akhlak 

Bagi Santri  Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

adalah: 

1. Kajian Fiqih dan Bahasa Arab 

Pengadaan kajian Fiqih dan Bahasa Arab merupakan pelengkap ataupun 

sebagai bentuk memperkaya ilmu pengetahuan santri. Dalam kajian fiqih dan bahasa 

arab tersebut mempunyai beberapa materi yang didalamnya bersifat universal yang 

                                                           
6
Pofil Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, h. 7-8.  
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tidak terlepas dari unsur Islam, yaitu materi yang didapat dalam pelajaran sekolah. 

Dimana kajian tersebut dilakukan dilingkungan pesantren baik dalam masjid, 

pelataran masjid ataupun lapangan Pesantren. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syahril Siddiq  bahwa kajian fiqih 

dan bahasa arab ini sangat penting karena Pembina sadar bahwa selain materi yang 

didapatkan dalam pembelajaran disekolah hanya beberapa persen yang bisa ditangkap 

dan disimpan oleh santri. jadi dengan adanya kajian fiqih dan bahasa arab ini 

diharapkan santri mampu lebih memahami materi yang telah didapatkan. Selain itu 

Pembina menambahkan ceramah kerohanian dalam proses kajian fiqih dan bahasa 

arab ini yang bertujuan untuk terus mengingat dan mengesakan Allah swt.
7
 

Ikhwan juga menegaskan bahwa kajian fiqih dan bahasa arab ini merupakan 

materi penunjang dari materi-materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran 

disekolah dan kemudian kajian fiqih dan bahasa arab ini ditambahkan ceramah 

kerohanian agar para santri tetap mengingat kewajiban serta mengesahkan 

keberadaan sang penciptanya yaitu Allah swt.
8
 

Muh. Sufandi Kajian Keislaman merupakan kajian yang sangat baik dilakukan 

oleh Pembina karena dengan ini santri bisa Kembali mengingat materi yang di 

dapatkan di sekolah, sedangkan materi di sekolah hanya beberapa jam saja di 

                                                           
7
 Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
 
8
Ikhwan (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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dapatkan makanya dengan adanya kajian ini saya ataupun santri yang lain bisa 

mengulang ataupun mengingat materi yang di dapatkan saat belajar di sekolah agar 

tidak lupa.
9
 

Menurut Abd. Muhaimin, ini merupakan kajian berkelanjutan yang bisa kami 

dapatkan untuk memperkaya ilmu kami lagi dalam bidang keislaman, karena pastinya 

di masyarakat kami akan di tuntut menjadi orang yang tau tentang Islam itu sendiri. 

Jadi misalkan ada persoalan dalam masyarakat kami bisa atasi dengan pembelajaran 

yang kami dapatkan dalam pesantren ini.
10

 

Berdasarkan uraian diatas kajian fiqih dan bahasa arab ini sangat penting 

dalam upaya menegaskan pengetahuan keislaman yang didapat oleh para santri dan 

penambahan ceramah kerohanian agar para santri sadar akan tanggung jawab serta 

dapat senantiasa mengingat kewajiban dan mengesakan Allah swt. 

2.  Kajian Akhlak 

Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan keislaman yang dimana para 

santrinya berakhlak mulia, sebagaimana paradigma yang telah tertanam dalam 

masyarakat yaitu anak pesatren merupakan patron ataupun contoh dari Akhlak yang 

baik. Ini merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi para Pembina dalam 

pembentukan Akhlak santri. Adapun kajian Akhlak merupakan upaya yang dilakuakn 

                                                           
9
Muh. Sufandi   (15) , Santri, Wawancara ,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 

 
10

Abd Muhaimin (17), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.
10
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Pembina pesantren dalam membina Nilai-Nilai Akhlak bagi Santri Pondok Pesantren 

Daarul Istiqomah. Ini dimaksudkan agar para santri mendapat perhatian khusus 

tentang pembentukan Akhlak.  

Aunul mengatakan bahwa kajian Akhlak yang dilakukan di Pesantren daarul 

Istiqomah mempunyai beberapa metode yaitu: ceramah dan dialog, pembiasaan, dan 

keteladanan. Yang dimana metode seperti ini santri bisa cepat mengerti tentang 

pengajaran yang dilakukan oleh Pembina.
11

 

Syahril Siddiq mengatakan bahw a pembinaan kajian Akhlak merupakan 

metode yang sudah lama dilakukan di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah dan 

merupakan metode yang paling efektif dalam pembinaan Akhlak santri. dalam 

metode ini para santri mendengarkan arahan, berdialog, dan mencontohkan 

keteladanan Rasulullah agar terbiasa. 
12

 

Pembinaan Akhlak sangat penting dilakukan oleh santri agar kehidupan 

dikemudian hari lebih terarah. Pembinaan yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Daarul Istiqomah merupakan metode yang telah lama dan efektif dilaksanakan. 

Pembinaan tersebut merupakan pembinaan yang sangat mudah dipahami oleh santri 

karena di samping teori yang dikemukakan oleh Pembina santri juga bisa 

mengaplikasikan atau memperatekkan lansung apa yang didapatkan oleh santri. 

                                                           
11

Aunul (23), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 

 
12

Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  
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Menurut Abdul Hafidz, Kajian Akhlak materi yang dimana santri bisa dengan 

baik dapat memahami pentingnya berakhlak. Kerena dengan kajian akhlak kita bisa 

lebih berekpresi.
13

 

Senada dengan Havit Lan Hadu, Kajian Akhlak juga menjadi merupakan salah 

satu kajian yang bisa cepat dimengerti oleh santri kerena dengan bercerita ataupun 

berdialog santri bisa dengan jelas memahami dan mengerti apa yang di sampaikan.
14

 

 

3. Penerapan peraturan pondok  

Penerapan peraturan pondok merupakan hal yang bertujuan untuk 

mendisiplinkan para santri dan agar dapat memeberikan efek jera. Dengan maksud 

agar para santri tidak mengulanginya, serta lebih disiplin lagi dan sadar akan 

konsekuensi yang didapatkan nantinya. Dalam setiap pesantren, para Pembina 

mempunyai kategori masing-masing dalam menetapkan hukuman apa yang pantas 

didapat oleh santri yang melanggar yang sesuai aturan yang berlaku dalam Pondok 

Pesantren. 

Menurut Syahril Siddiq penerapan peraturan pondok merupakan kebijakan 

yang harus dilakukan santri yang melanggar karena hal tersebut merupakan kebijakan 

dalam Pondok Pesantren yang harus di taati oleh setiap santri yang berada atau yang 

                                                           
13

Abdul Hafidz (13), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 

 
14

Havit Lan Hadu (15), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  
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mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar. Peraturan ini wajib dipatuhi oleh para santri demi terciptanya 

kedisiplinan dan ketertiban para santri, yang dimana peraturannya ada 2 (dua) 

peraturan ringan dan berat.
15

 

Aunul menegaskan bahwa ada 2 (dua) penerpan praturan pondok, ringan dan 

berat. Setiap pelanggaran harus diputuskan dengan bijak oleh Pembina setelah itu 

baru bisa di putuskan dalam kategori ringan atau berat. Pembina tidak serta merta 

menerapkan pelanggaran yang di berikan kepada santri tanpa menimbang terlebih 

dahulu pelanggaran apa yang dilakukan santri. ini bertujuan agar terciptanya santri 

yang disiplin dan teratur.
16

  

Ikhwan mengemukakan pelanggaran yang dilakukan oleh santri mempunyai 

ganjaran yang harus diterima sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan santri 

yang bersangkutan. Selain terciptanya kedisiplinan ketertiban serta santri yang 

teratur. Penerapan peraturan Pondok merupakan salah satu pembinaan Akhlak yang 

sangat penting dilakukan, agar santri bisa berfikir satiap perbuatan yang dilakukan 

                                                           
15

Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  

 
16

Aunul (23), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022 

.  
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pasti ada ganjaran atau konseuensinya. Dengan demikian santri dapat memilih 

melakukan pelanggaran atau tetap disiplin dalam peraturan.
17

 

Soadikin mengatakan bahwa penerapan peraturan pondok yang di lakukan di 

Pondok Pesantren Daarul Istiqomah sudah bagus tetapi kurangnya perhatian Pembina 

menjadikan santri mendapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran.
18

 

Muh. Sufandi mengatakan bahwa sebenanrnya pelanggaran yang sering 

dilakukan oleh santri itu bukan cuma dorongan dari dirinya tetapi juga dorongan dari 

teman-teman yang membuat pelanggaran bisa saja dilakukan oleh santri yaitu saling 

memperngaruhi satu sama lain.
19

  

Dengan demikian penerapan peraturan Pondok merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam terciptanya proses pembinaan Akhlak bagi santri agar disiplin, 

teratur dan tertib. Selain itu Pembina juga berharap dengan adanya Penerapan 

peraturan Pondok para santri bisa mawas diri dan berfikir semua yang dilakukan 

mempunyai dampak bagi dirinya. 

Proses pembinaan akhlak merupakan metode yang sangat baik untuk 

membentuk seseorang agar lebih memahami bagaimana bermoral atau berakhlak 

dengan baik dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. seiring 

                                                           
17

Ikhwan(25),Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  

 
18

Soadikin (16), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.   

 
19

Muh. Sufandi (15), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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perkembangan zaman tentunya ada dampak yang didapatkan dari budaya luar 

maupun akultirasi budaya yang dilakukan yang akan mengancam moral dan akhlak 

anak-anak kita makanya dari itu pembinaan Akhlak menjadi solusi dari itu semua. 

Saya telah mewawancarai Pembina di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan tamalate Kota Makassar yang bernama Syahril Siddiq, S.Sos Aunul, 

S.Th.I Ikhwan, S.Th.I tentang bagaimana proses pembinaan di sana salah satunya 

yaitu saudara Syahril mengatakan bahwa “Pembinaan yang dilakukan ada beberapa 

macam seperti hukuman apabila melanggar dan kajian. Hukumannya juga sesuai 

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri, kemudian pembinaan dalam bentuk 

kajian tentang keislaman yang meliputi akhlak didalam kajian tersebut, kami 

memasukkan demikian agar para santri bisa terus belajar dan mengetahui hakikat dan 

esensi dari akhlak dan berakhlak”. Adapun pembinaannya yaitu: 

1. Pembinaan dalam bentuk kajian, kajian yang diadakan oleh Pembina dengan 

maksud agar santri bisa belajar melalui kajian tersebut. Adapun contoh kajian 

yang dilakukan seperti kajian fikih dan Bahasa arab, dan kajian tentang akhlak. 

Yang dilakukan 2 (dua) kali sehari yaitu ba’da subuh dan ba’da Isya. 

2. Pembinaan dalam bentuk hukuman ringan, yang dimana pembinaan seperti ini 

dilakukan Pembina untuk menghukum para santri yang melakukan pelanggaran 

ringan contohnya, santri yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidur pagi, telat 

sholat bejamaah, datang ke Masjid pada saat iqomah dan pelanggaran ringan 

lainnya. Sangsinya dicambuk kaki dan tambahannya mengharuskan menghafal 

ayat yang sesuai diperintahkan pembina. 
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3. Pembinaan dalam bentuk hukuman berat, pembinaan ini dilakukan apa bila santri 

melakukan pelanggaran yang harus ditindaki dengan jelas agar mendapatkan efek 

jera kepada santri dan sekaligus memberikan pengajaran contohnya santri yang 

ketahuan keluar dari pondok tanpa sepengetahuan Pembina, kedapatan merokok, 

hukumannya akan digunduli sampai tak tersisa rambutnya kemudian dicambuk 

kakinya, diberikan SP (surat peringatan) dan pelanggaran berat lainnya dan juga 

sangsi tambahannya mengharuskan menghafal surah.
20

 

Di ikuti dengan pernyataan Pembina Ainul pembina santriwati. Santriwati 

cenderung lebih mematuhi aturan yang berlaku di karenakan mereka tertutup dan 

tidak seperti santriawan. Itu dikarenakan pembentukan karakter santriwati benar-

benar diawasi lebih ketat.
21

  

Pembina berharap para santri bisa lebih baik lagi dan meneruskan atau bisa 

mengaplikasikan pembinaan yang didapatkan selama di Pondok Pesantren itu 

diterapkan juga apabila sudah menjadi alumni nantinya.  

Selain mewawancarai Pembina di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar saya juga mewawancarai beberapa santri 

tentang bagaiamana peroses pembinaan akhlak yang di lakukan oleh Pembina yaitu 

sebagai berikut: 

                                                           
20

Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  

 
21

 Aunul (23), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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Abdul Hafidz, ia mengatakan bahwa selama di Pesantren pembinaan Akhlak 

yang dia dapatkan sangat memuaskan seperti mereka di bina dengan baik contohnya 

diajarkan bagaimana Akhlak berpakaian, Akhlak berbicara dengan orang lain dan 

sebagainya. Kemudian pelanggaran yang pernah dia lakukan adalah keluar tanpa izin 

hukumannya (digunduli) dan telat sholat (cambuk). Perkembangan yang di dapatkan 

yaitu sudah kurang melakukan pelanggaran dan insyah Allah menjadi lebih baik 

lagi.
22

 

Havit Lan Hadu, dia mengatakan bahwa selama berada di Pesantren dia 

diajarkan bagaimana menjadi manusia yang memahami kedisiplinan, kesopanan, dan 

menjadi manusia bermanfaat. Lalu pelanggaran yang dilakukan tidak sholat 

berjamaah hukumannya (cambuk di kaki). Perkembangan yang dia dapatkan yaitu 

bisa menjadi contoh yang baik untuk adik kelas dan bisa mengaplikasikan apa yang 

di ajarkan.
23

  

Soadikin, dia mengatakan bahwa selama di dalam pesantren ini dia diajarkan 

menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi generasi yang bertakwah 

kepada Allah swt, menjadi orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. 

Kemudian pelanggaran yang dilakukan adalah merokok hukumannya (cambuk, 

gundul, membersihkan), keluar tanpa izin (digunduli) dan tidak membersihkan 
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 Abdul Hafidz (13), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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Havit Lan Hadu (15), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  
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(cambuk). Perkembangan yang dia dpatkan yaitu konsisten sholat sunnah dan insyah 

Allah akan menjadi lebih baik lagi.
24

  

Muh. Sufandi, dia mengatakan bahwa selama dalam pesantren dia diajarkan 

mejadi orang yang berakhlak baik, menjadi orang baik dan merubah sifatnya yang 

kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian pelanggaran yang dia lakukan adalah 

bolos, begadang, dan telat berjamaah (cambuk) Perkembangan yang dia dapatkan 

yaitu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, mana yang pantas di 

lakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.
25

.  

Abd. Muhaimin A, dia mengatakan selama dia berada di pondok dia diajarkan 

bagaimana bersikap kepada orang lain, menghargai orang lebih tua, bagaimana etika 

dan adab. Kemudian pelanggaran yang dia lakukan adalah telat berjamaah, masuk 

kemasjid setelah iqomah, tidur pagi (cambuk dan membersihkan). Perkembangan 

yang didapatkan yaitu bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua dan anak 

muda, dan memberikan contoh yang kepada orang lain.
26

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti santri yang dilakukan oleh 

Pembina dalam proses pembinaan baik itu dalam teori dan praktek sudah sangat baik 

dilakukan oleh Pembina kepada santri karena dengan itu santri dapat merasakan 

dampak dari pembinaan yang dilakukan terhadapnya yang tentunya ada perubahan 
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Soadikin (16), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  
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Muh. Sufandi (15), Santri, Wawancara,di PondokPesantren Daarul IstiqomahKecamatan 

Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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Abd. Muhaimin A (17), Santri, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 
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yang bisa santri lihat dengan perubahannya itu.  Pembinaan Akhlak merupakan 

upaya agar manusia terhindar dari kerugian dalam kehidupan. Dalam ranah 

Pendidikan hampir semua sekolah menerapkan dan mengajarkan pembinaan Akhlak 

bagi santri, serta memperbaiki dan mengurangi tingkah laku yang tidak sesuai, dalam 

rangka menciptakan manusia yang beraklak mulia nantinya. 

  Berkaitan dengan pembinaan pondok pesantren, antara Pembina dan santri  

saling berkesinambungan, karena pembinaan yang dilakukan dalam pondok pesantren 

merupakan tanggung jawab besar bagi Pembina untuk mengajarkan dan 

mengimplementasikan Akhlak yang baik dan benar, sesuai yang telah di contohkan 

oleh Nabi Muhammad Saw. Semua aspek pembinaan yang telah diajarkan oleh 

Pembina merupakan kewajiban bagi santri untuk menerapkan ilmu yang didapat 

dalam proses pembinaan. Firman Allah swt dalam QS Al-A’raf/7:29 

ْ باِلْقِسْطِ   يْنَ ,قُلْ امََرَ رَبِّي كَمَا ,وَاقَِيْمُوْا وُجُوْىَكُمْ عِنْدَ كُلي مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُُْلِصِيَْْ لَوُ الدي
 .مْ تَ عُوْدُوْنَ بَدَاكَُ 

Terjemahannya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. 

Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan berdoalah kepada-

Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Kamu akan kembali 

kepada-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan.
27

 

 

Pembinaan Akhlak menjadi suatu ketentuan yang diterapkan dalam ajaran 

pondok pesantren, pembinaan Akhlak sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari  
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yang akan menjadi kebiasaan dan akan di terapkan di dalam masyarakat nantinya 

ketika telah keluar atau lulus dari pesantren dan akan sangat berpengaruh pada 

kesuksesan santri di masa depan. Penanaman Akhlak berkaitan erat dengan 

pemenuhan dan pemanfaatan waktu dan Islam mengajarkan demikian memanfaatkan 

waktu sebaik-baiknya tanpa menyianyiakan dengan pekerjaan yang sia-sia.   

C. Faktor Penghambat Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Akhlak  Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar. 

Pembinaan merupakan proses pembentukan karakter santri yang dimana 

proses tersebut mempunyai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pembina. Dan 

merupakan tugas dan tanggung jawab yang mesti di emban oleh Pembina Pondok 

Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Allah swt, 

berfirman dalam surah Al-Ashr/30: 1-3.  

نْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ,وَالْعَصْرِ  لِحٰتِ وَتَ وَاصَوْا باِلَْْقي , اِنَّ الِْْ وَتَ وَاصَوْا , اِلَّْ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَعَمِلُوا الصّٰ
 باِلصَّبِْْ 

Terjemahannya: 

Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati 

untuk kebenaran dan kesabaran.
28

 

 

Maksud dari ayat tersebut Allah swt menegaskan bahwa celakalah manusia 

yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat, kecuali 
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orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya mengerjakan amal saleh serta saling 

memberikan nasehat dalam kebenaran dan orang yang bersabar. 

Saya telah mewawancarai beberapa Pembina disana tentang masalah yang 

menjadi hambatan Pembina yaitu: 

1. Pergaulan Santri  

Pada saat santri pulang kampung biasanya santri bergaul dengan orang yang 

sebenarnya tidak boleh diikuti pergaulannya yang akan mengakibatkan santri 

mencoba hal-hal dilarang yang tidak seharusnya dilakukan. Dan pada akhirnya 

membawa hal-hal yang dilakukan ke Pondok Pesantren, ini sangat mengkhwatirkan 

karena dapat membuat santri lain ikut melakukannya juga dan ketakutan lainnya 

ialah saling mengajari hal-hal yang mestinya tidak boleh dan dilarang di Pondok 

Pesantren. Salah satu contohnya merokok padahal merokok bagi para santri itu 

dilarang. 

2. Ikut-Ikutan  

Mengikuti seseorang dan mencontohnya padahal orang tersebut tidak 

semestinya di ikuti contohnya cara berbahasa berpakaian dan lain sebagainya yang 

tidak mecerminkan sama sekali kebaikan. Ini biasanya dilihat para santri melalui 

tontonan melalui media ataupun melihat langsung dan mencontohnya padahal tidak 

semestinya dilakukan oleh seorang santri yang notabenenya berakhlak baik. 

Sebenarnya Handphone di perbolehkan, hanya bisa digunakan pada saat penting saja 

dan contoh yang dilihat para santri secara langsung itu kembali lagi pada saat 
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mereka pulang kampung ataupun izin keluar membeli perlengkapan atau ada urusan 

lain diluar. 

3. Waktu Pembinaan Kurang 

Kebanyakan Pembina merupakan mahasiswa dan pastinya juga sibuk dengan 

urusan perkuliahannya sehingga santri kurang mendapat perhatian full dikarenakan 

kesibukan Pembina tersebut. Selain itu Pembina yang mengabdikan dirinya untuk 

Pondok juga kualahan membina santri yang ada di Pondok sehingga yang dilakukan 

Pembina hanya sebisanya saja.
29

 

Ikhwan mengatakan bahwasanya hambatan yang dialami Pembina membuat 

santri kurang diawasai dan ditangani dengan baik dikarenakan santri itu sendiri yang 

belum terbuka fikirannya maupun Pembina yang kurang dalam pengawasa pada 

santri karena hampir semua Pembina melanjutkan Pendidikannya di universitas. dan 

Ini juga kembali pada masing-masing dari kita antara santri maupun Pembina atas 

kesadaran dan tanggung jawab demi terciptanya kedisiplinan didalam pondok 

pesantren.
30

 

Senanda dengan Ikhwan, Aunul juga mengatakan hambatan ini sebenarnya 

berasal dari kesadaran masing-masing dari kita antara Pembina dan santri. Dimana 
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Syahril Siddiq (25), Pembina Pesantren, Wawancara,di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022.  
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 Ikhwan (25), Pembina Pesantren, Wawancara,diPondok Pesantren Daarul 

IstiqomahKecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022. 
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masing-masing dari kita harusnya sadar dan terus mengusahakan yang terbaik dari 

apa yang dilakukan demi terciptanya kedisiplinan yang senantiasa lakukan.
31

 

 Pada penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa santri harusnya sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya, tidak mencontoh ataupun melakukan yang sudah 

semestinya tidak mereka lakukan kemudian Pembina dapat mengatur lebih baik  

waktunya agar  maksimal dalam proses pembinaan. 

Selain mewawancarai Pembina peneliti juga mewawancarai santri tentang 

Faktor Penghambat Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak  Bagi 

Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar.  

Abdul Hafidz mengatakan bahwa yang menjadi hambatan Pembina salah 

satunya adalah santri yang dimana jika musim libur tiba santri dipulangkan 

dikampung masing-masing, kemudian pada momen itulah santri merasa bebas dan 

tidak diawasi lagi. Santri bergaul dengan orang yang salah dan mencontoh apa yang 

mereka lakukan semisal merokok tidak melaksanakan sholat dan berbagai macam 

yang terhitung pelanggaran di pondok.
32

 

Havit Lan Hadu mengatakan bahwa biasanya para santri salah memilih idola. 

Yaitu orang yang di kagumi padahal tidak semestinya mereka kagumi dan mencontoh 
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apa yang dilakukan oleh idolanya. Dengan bgitu santri bisa saja melakukan hal-hal 

yang jauh dari Akhlakul Karimah.
33

 

Soadikin
 

 mengatakan bahwa kedisiplinan para santri sudah sangat baik 

diterapkan dalam pondok hanya saja Pembina kurang maksimal melakukan 

pembinaan karena kebanyakan dari mereka melanjutkan pendidikannya sehingga 

kurang Pembina yang piket atau mendisiplinkan santri jadi para santri mempunyai 

kesempatan untuk melakukan pelanggaran.
34

 

Muh. Sufandi mengatakan bahwa hambatan yang dilakukan oleh santri itu 

sebenarnya lebih kepada kesadarannya kebanyakan dari santri yang melakukan 

pelanggaran dia yang sudah mendapat hukuman tapi melakukan pelanggaran lagi dari 

penjelasannya yaitu kurangnya waktu pengawasan dari Pembina itu sendiri dan 

kurangnya kesadaran dari santri.
35

 

Abd. Muhaimin mengatakan bahwa biasanya hambatan para Pembina yaitu 

adanya pengaruh satu-sama lain untuk melakukan pelanggaran. Adanya dorongan 

dari teman santri akan akan mendukung terciptanya hambatan yang di alami oleh 

Pembina dalam menerapkan proses pembinaan oleh Pembina.
36
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Dari pernyataan santri diatas bahwa Hambatan yang Dialami Pembina 

Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak  Bagi Santri Pondok Pesantren 

Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yaitu lebih memerhatikan 

santri dengan bisa membagi waktunya di tengah kesibukan, santri harusnya lebih 

terbuka fikirannya serta diharapkan sadar akan apa yang dilakukan itu tidak sama 

sekali mencerminkan hal baik, memilih idola yang tentunya berkahklak baik pula dan 

juga jangan terpengaruh pengaruh satu sama lain.  

D. Faktor Pendukung Pembina Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Akhlak  Bagi Santri Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar. 

Faktor pendukung pembinaan yang dilakukan oleh Pembina tentunya ada hal 

yang dianggap dapat mendukung terhadap kesuksesan dalam proses pembinaan 

sehingga tujuan dari pondok pesantren itu sendiri mampu terwujud dan sesuai dengan 

harapan. Allah swt berfirman dalam QS Al-baqarah/1:45.  

نُ وْا باِلصَّبِْْ وَالصَّلٰوةِ  رَة  ۗ  وَاسْتَعِي ْ  .اِلَّْ عَلَى الْْٰشِعِيَْْ ,وَانِ َّهَا لَكَبِي ْ

Terjemahannya: 

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya 

(salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 

 

Adapun factor pendukung yang menjadi kesuksesan Pembina pondok 

pesantren Daarul Istiqomah dalam melakukan pembinaan Akhlak santri yaitu: 
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1. Keikhlasan para Pembina dalam megawasi dan membina santri pondok 

Pesantren Daarul Istiqomah. 

2. Komunikasi yang terjalin antara pimpinan, Pembina dan santri pondok 

pesantren Daarul Istiqomah. 

3. Melaksanakan program yang sesuai dengan santri butuhkan dalam pesantren 

contohnya Kajian Akhlak dan lain sebagainya. 

4. Fasilitas yang mendukung dari proses pembinaan
37

. 

Aunul mengatakan bahwa faktor pendukung yang menjadi pendukung dari 

pembinaan di pondok pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar yaitu semuanya tertata dengan baik terintegrasi dan berkorelasi satu sama 

lain sehingga terciptanya pembinaan yang baik.
38

 

  Senada dengan Aunul, Ikhwan mengatakan dalam pesantren kita saling 

berinteraksi satu sama lain setiap ada yang dilakukan komunikasi tetap jalan. 

Maksdnya itu setiap ada kegiatan yang di lakukan kyai, Pembina ataupun santri selalu 

berinteraksi satu sama lain apa lagi dalam proses pembinaan Akhlak.
39

 

Abd. Muhaimin, faktor pendukung menjadi sangat penting dalam pembelajaran 

kami dalam pondok pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate kota Makassar 
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kerena dengan itu fasilitas sangat penting menurut saya karena ini merupakan 

penunnjang agar kami nyaman belajar.
40

 

Muh. Sufandi mengatakan bahwa factor pendukung merupakan hal yang 

sangat di perhatikan dalam pondok pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan tamalate 

Kota Makassar. Para Pembina menganggap kami sebagai keluarga yang lebih tepanya 

adik mereka tanpa membedakan kami satu sama lain
41

.  

 

Jadi dengan demikian factor pendukung sangat penting, karena dalam proses 

pembinaan yang dilakukan perlu ada interaksi yang menjadi jalan agar kegiatan 

khususnya dalam pembinaan Akhlak terlaksana dengan baik. Keikhlasan Pembina 

merupakan hal yang perlu diciptakan agar semuanya terkoordinir dengan baik. 

Kemudian agar santri menerima proses pembinaannya perlua ada fasilitas penunjang 

agar santri merasakan kenyamanan dalam proses pembinaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan tentang Peran Pembina 

Pesantren Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren 

Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut  

1. Upaya pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai bagi santri pondok 

pesantren daarul istiqomah kecanatan tamalte kota makassar yaitu: kajian fiqih 

dan bahasa arab, merupakan pelengkap ataupun sebagai bentuk memperkaya ilmu 

pengetahuan santri. Kajian akhlak merupakan upaya yang dilakuakn Pembina 

pesantren dalam membina nilai-nilai akhlak bagi santri pondok pesantren daarul 

istiqomah. Penerapan peraturan pondok merupakan hal yang bertujuan untuk 

mendisiplinkan para santri dan agar dapat memeberikan efek jera. Dengan 

maksud agar para santri tidak mengulanginya, serta lebih disiplin lagi dan sadar 

akan konsekuensi yang didapatkan nantinya.. 

2. Faktor penghambat pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak bagi 

santri pondok pesantren daarul istiqomah kecamatan tamalate kota makassar 

yaitu: pergaulan santri, pada saat santri pulang kampung biasanya santri bergaul 

dengan orang yang sebenarnya tidak boleh diikuti pergaulannya yang akan 

mengakibatkan santri mencoba hal-hal dilarang yang tidak seharusnya dilakukan. 

Ikut-ikutan, mengikuti seseorang dan mencontohnya padahal orang tersebut tidak 
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semestinya di ikuti contohnya cara berbahasa berpakaian dan lain sebagainya 

yang tidak mecerminkan sama sekali kebaikan. Waktu pembinaan kurang, 

kebanyakan Pembina merupakan mahasiswa dan pastinya juga sibuk dengan 

urusan perkuliahannya sehingga santri kurang mendapat perhatian full 

dikarenakan kesibukan Pembina tersebut.  

3. Faktor pendukung pembina pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak  bagi 

santri pondok pesantren daarul istiqomah kecamatan tamalate kota makassar 

yaitu: keikhlasan para Pembina dalam megawasi dan membina santri pondok 

pesantren daarul istiqomah, komunikasi yang terjalin antara pimpinan, pembina 

dan santri pondok pesantren daarul istiqomah, melaksanakan program yang sesuai 

dengan santri butuhkan dalm pesantren contohnya kajian akhlak dan lain 

sebagainya, Fasilitas yang mendukung dari proses pembinaan. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi Pembina Pesantren agar lebih bisa mengatur waktunya untuk membina  

para santri  di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar dan terus belajar agar menjadi teladan yang lebih baik lagi untuk 

para santri. Agar santri tidak memiliki celah untuk mencontoh ataupun 

menemukan idola yang dijadikan patron dalam pembentukan akhlaknya dan 

agar santri juga bisa menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi santri diharapkan kesadarannya untuk tidak melakukan hal-hal yang 

seharusnya tidak dilakukan dan aplikasikan sejauh mana progress kalian agar 

tidak mudah khilaf, Istiqomah dan tetap belajar menjadi lebih baik lagi.  
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LAMPIRAN 

A. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Pembina Pondok Pesantren 

1. Pembinaan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pembina dalam proses peningkatan 

Akhlak Santri di Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

2. Bagaimana langkah yang di tempuh Pembina dalam meningkatkan Akhlak Santri di 

Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

3. Bagaimana strategi khusus Pembina dalam meningkatkan Akhlak Santri di Pesantren 

Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

4. Hambatan atau kesulitan apa saja yang di temui Pembina dalam meningkatkan Akhlak 

Santri di Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

5. Bagaimana cara ataupun tindakan yang dilakukan Pembina dalam meningkatkan Akhlak 

Santri di Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

6. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang diberikan Pembina dalam meningkatkan Akhlak 

Santri di Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 
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Pedoman Wawancara Santri 

1. Bagaimana Pembinaan Akhlak Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar? 

2. Pembinaan Akhlak seperti apa yang didapat dalam Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

3. Pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan selama berada dalam Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

4. Perkembangan seperti apa yang sudah didapatkan dalam Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

5. Apa harapan anda untuk diri anda dan  Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar? 
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B. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Pembina Santri, Syahril Siddiq S.Sos (di Pondok 

Pesantren Daarul Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 

Januari 2022). 
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Gambar 3. Wawancara dengan Santri, Abdul Hafidz (di Pondok Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Santri, Havit Lan Hadu (di Pondok Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022). 
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Gambar 5. Wawancara dengan Santri, Soadikin, (di Pondok Pesantren Daarul Istiqomah 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Santri, Muh. Sufandi, (di Pondok Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022). 
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Gambar 7. Wawancara dengan Santri, Abd. Muhaimin A, (di Pondok Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, pada Tanggal 25 Januari 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pembinaan Akhlak Santri berupa Kajian Keislaman dan Akhlak di Pesantren Daarul 

Istiqomah Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
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Gambaran 9. Pengajian dan Pemberian Wejangan Dari Pembina kepada seluruh Santriawan dan 

Santriwati 
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C. Administrasi Persuratan  
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Syahril Siddiq, S.sos  

Umur       :  25 Tahun 

Pekerjaan  : Pembina 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Syahril Siddiq, S.sos 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Aunul, S.th.I 

Umur       : 23 Tahun 

Pekerjaan  : Pembina 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

  Informan 

 

Aunul, S.th.I 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Ikhwan, S.th.I 

Umur       : 25 Tahun 

Pekerjaan  : Pembina 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Ikhwan, S.th.I 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Abdul Hafidz 

Umur       : 13 Tahun 

Pekerjaan  : Santri 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Abdul Hafidz 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Havit Lan Hadu 

Umur       : 15 Tahun 

Pekerjaan  : Santri 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Havit Lan Hadu 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Soadikin 

Umur       : 16 Tahun 

Pekerjaan  : Santri 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Soadikin 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Muh. Sufandi  

Umur       : 15 Tahun 

Pekerjaan  : Santri 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Muh. Sufandi 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama       : Abd Muhaimin 

Umur       : 17 Tahun 

Pekerjaan  : Santri 

Menerangkan Bahwa 

Nama Peneliti  : Muh. Hery Satria Sugandi 

Nim                  : 50200117048 

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Semester  : x (Sepuluh) 

Alamat   : Jl. Mangadel No. 39 

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. 

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai semestinya. 

 

 

Makassar,   Januari 2022 

Informan 

 

Abd Muhaimin 
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 RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Muh. Hery Satria 

Sugandi lahir di Makassar Sulawesi Selatan, 16 April 

2000, merupakan anak tengah dari tiga bersaudara dan 

merupakan hasil buah hati dari pasangan Muh. Rais 

Sugandi dan Nurheryanti. Penulis mengawali 

pendidikan di SD No 22 Kalukuang 2005. 

 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian  melanjutkan 

pendidikan ke tingkat MTsN Binamu dan berhasil 

lulus pada tahun 2014. Lalu selanjutnya ke tingkat SMA di MAN 1 Binamu dan 

berhasil lulus pada tahun 2017. Syukur alhamdulillah penulis dapat melajutkan 

pendidikan di jenjang perkuliahan di UIN Alauddin Makassar, untuk program Strata 

satu pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

pada tahun 2017. 

Adapun pengalaman organisasi,  penulis merupakan Anggota sanggar seni 

Sipakatau tahun 2016 sampai sekarang yang berada di Kabupaten Jeneponto Desa 

Kayuloe Timur Ganrang Batu, pernah menjadi Anggota pencinta alam 

Sakawanabakti,  kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Dakwah dan 

Komunikasi Cabang Gowa Raya pada tahun 20017, dan pada tahun 2020 menjadi 

anggota atau pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Bimbingan Penyuluhan 

Islam, kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Pengkajian dan Penalaran di HMJ 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada periode 2019-2020. 

 


