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KATA PENGANTAR 

Pendidikan adalah sarana yang membantu manusia 
meningkatkan harkat dan martabatnya. Setiap manusia dilahirkan ke 
dunia ini dengan fitrah, atau potensi dasar, yang perlu dikembangkan. 
Salah satu metode efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi ini 
adalah melalui pendidikan. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang sejalan 
dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Melalui pendidikan, 
manusia dapat mencapai tujuan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam 
ajaran Islam, yaitu menjadi individu yang taat kepada Allah dan mencapai 
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan hidup ini juga merupakan tujuan 
akhir pendidikan Islam. Al-Quran dan Hadis telah memberikan pedoman 
jelas bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan 
diri kepada Allah. Selain itu, manusia juga ditugaskan untuk memenuhi 
amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 

Buku ini merangkum berbagai perspektif tentang manusia, 
melibatkan tafsir, filsafat, teologi, sosiologi, dan psikologi. Selanjutnya, 
buku ini membahas pandangan pendidikan Islam tentang esensi manusia 
sebagai makhluk yang mulia, dan sebagai pengemban tugas kekhalifahan 
di bumi. Manusia dilihat sebagai entitas yang bisa dididik dan juga bisa 
mendidik, yang juga dikenal sebagai Homo Educandum. Selain itu, buku 
ini juga mencakup korelasi antara manusia dan Pendidikan Islam. Buku ini 
dapat menjadi sumber informasi dan wawasan bagi mereka yang ingin 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peran manusia 
dalam pendidikan Islam serta konsep-konsep terkait yang ada di 
dalamnya. 

Dengan adanya buku ini, diharapkan pembaca dapat meraih 
pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang manusia dari 
berbagai sudut pandang, termasuk tafsir, filsafat, teologi, sosiologi, dan 
psikologi. Buku ini juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami 
esensi manusia dalam Islam, yaitu sebagai makhluk mulia yang diamanahi 
tugas sebagai khalifah di bumi. Melalui pemahaman konsep Homo 
Educandum, diharapkan pembaca dapat mengembangkan kapabilitas 
mereka dalam bidang pendidikan, baik sebagai pendidik maupun peserta 
didik. Selain itu, buku ini bertujuan untuk mengaitkan manusia dengan 
Pendidikan Islam, memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana 
keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pembaca 
juga diharapkan dapat membentuk pandangan yang holistik tentang 
manusia dan perannya dalam dunia, khususnya dalam konteks pendidikan 
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Islam, melalui berbagai perspektif yang disajikan dalam buku ini. Secara 
umum, harapan terbesar dari buku ini adalah untuk memperluas wawasan 
pembaca dan membantu mereka menerapkan prinsip dan nilai yang 
diajarkan dalam pendidikan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

 

Makassar,  April 2023 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
  

 

 

Sejak terjadinya kebangkitan Eropa,1 sejak itu pula negara-

negara Barat muncul sebagai pelopor bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi.2 Di sisi lain  Islam hususnya di negara Islam terjadi 

kemunduran di segala bidang. Akibatnya muncul upaya Barat 

untuk mengadakan perluasan kekuasaan yang pada ahirnya 

melahirkan penjajahan. 

Pada saat ini, Barat tidak lagi menjajah dunia timur secara 

fisik, akan tetapi di berbagai bidang, misalnya di bidang sosial 

budaya, pengaruh Barat hampir-hampir tidak dapat lagi dibendung 

datangnya. Hal demikian, di dukung oleh munculnya suatu era di 

 

1 Kebangkitan di Eropa pada dasarnya diawali oleh adanya kontak 
langsung dengan dunia Islam, kontak ini menurut para ahli sejarah, melalui tiga 
jalur yaitu: prtama, kontak melalui perang salib, kedua, kontak melalui berbagai 
universitas Islam di Andalusia (Spanyol), ketiga, Kontak melalui Sicilia, Harun 
Nasotion, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1993), h. 50.  

2 Kemajuan Eropa pada kenyataannya bermula dari berbagai revolusi di 
berbagai negara, misalnya, Revolisi prancis, yakni suatu revolusi sosial pada 
tahun 1789, demikian juga revolusi Ingris yang terkenal dengan revolusi Industri, 
Harun Nasotion, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 28.  
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mana dunia sudah menggelobal. Akibatnya informasi yang 

terbesar dengan begitu cepatnya memuat pula  berbagai 

kepentingan, nilai-nilai budaya, ideologi, pemikiran, berbagai 

tingkah laku serta paham-paham seperti materialisme, kapitalisme, 

komunisme, libralisme, hedonisme, pragmatisme, nepotisme dan 

banyak lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.3 Yang 

ironis, hal yang demikian itu menjadi bahan bacaan setiap hari 

masyarakat Islam lewat berbagai media, baik media cetak, 

maupun media elektronik. 

 Kenyataan tersebut di samping dapat mengakibatkan 

dampak yang positif, namun yang paling penting harus dicermati 

adalah dampak negatif bagi masyarakat Islam, dampak ini bukan 

saja dapat dilihat pada pola tingkah laku setiap hari, akan tetapi 

yang lebih luas dapat diamati pada cara pandang dan pola pikir 

mereka. Terkadang sudah menjadi seorang materialis, individualis 

ataukah mungkin juga menjadi seorang kapitalis-hedonis. 

 Upaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

negatif tersebut menurut hemat penulis, tidak ada jalan lain adalah 

kembali pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

Alquran dan sunnah Nabi saw. sebab keduanya merupakan 

rujukan pertama dan utama terhadap permasalahan yang dihadapi 

umat Islam.4  

 Jika dilihat dari kehadirannya, Alquran mengintroduksikan 

dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus 

(Qs.Al-Isra’ (17):19), petunjuk-petunjuknya bertujuan untuk 

memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik 

secara pribadi, maupun kelompok, dan karena itu ditemukan 

 

3 Mappanganro, Refleksi Analisis Fitrah Mansia dan Nilai-nilai dalam 
Pengembngan Pendidika Islam Memasuki Abad XXI, Orasi Ilmiah dalam 
Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1997, h. 14. 

4 Lihat Firman Allah Qs  Al-Nisa (4): 59. 
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petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut, 

Rasulullah saw. yang dalam hal ini sebagai penerima Alquran 

bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut menyucikan 

dan mengajarkan manusia (Qs. Al-Mulk (67): 2). Menyucikan dapat 

diidentikkan dengan mendidik sedangkan mengajar tidak lain 

kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang 

berkaitan dengan alam metafisika serta fisika.5 

 Dalam pewarisan nilai-nilai yang ada dalam Alquran secara 

efektif dan efesien hanyalah melalui pendidikan. Sebab manusia 

dituntut mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui 

pendidikan, baik dalam lembaga pendidikan formal, informal 

maupun dalam lingkungan nonformal. Agar manusia mampu 

memperkuat eksitensinya sebagai khalifah di muka bumi,  maka, 

Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada manusia 

dengan membekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupannya serta dapat bertanggungjawab dan mencapai 

kemajuan dalam kehidupannya dengan baik.  

 Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, 

maka sejak itu pula timbul gagasan-gagasan untuk melakukan 

pengalihan, pelestarian dan pengembangan kebudayaannya 

melalui pendidikan. Maka dari itu dalam sejarah perkembangan 

dan pertumbuhan manusia, pendidikan senantiasa menjadi 

prioritas utama dalam rangka memajukan dan mengembangkan 

kehidupan manusia dari masa ke masa dan dari generasi 

kegenerasi  berikutnya. 

 Secara kultural, pendidikan pada umumnya berada pada 

lingkup peran, fungsi dan tujuan yang berbeda, semuanya hidup 

dalam upaya memberdayakan atau mengangkat harkat dan 

martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya. Pendidikan 

 

5 Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
pelbagai kehidupan (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994), h. 72. 
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berusaha mengkondisikan manusia (anak didik) untuk menjadi 

cendekiawan sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing, 

serta sekaligus mempunyai kepribadian berdasarkan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai ajaran agama yang 

tertuang di dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. 

 Jika dilihat dari segi ajaran agama Islam, hal tersebut sangat 

sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Ali-Imran (3) :110; 

 كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن ا لمنكر...   
Terjemahannya : 

 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia menyeru kepada manusia yang ma’ruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan beriman  kepada Allah 
…6 

 Dari ayat tersebut di atas, menurut hemat penulis, bahwa 

manusia adalah mahluk yang terbaik diantara sekian makhluk yang 

diciptakan oleh Allah swt. kemuliaan manusia dibandingkan 

dengan makhluk yang lainnya terletak pada sisi bahwa manusia itu 

memiliki akal. Dengan akal inilah manusia dapat memilih 

perbuatannya, apakah dia berada pada jalan yang diridhai oleh 

Allah ataukah dia memilih jalan yang dimurkai oleh Allah Swt. 

dengan akal pulalah manusia dituntut untuk senantiasa melakukan 

aktifitas yang sesuai dengan ajaran yang terkandung didalam 

Alquran dan Sunnah Nabi Muhamad saw. 

 Manusia sebagai pengemban amanah terhadap apa yang 

diwahyukan Allah dimuka bumi ini, maka sangat penting untuk 

dikaji dan diketahui, oleh karena itu berbicara tentang manusia 

adalah suatu hal yang sangat unik untuk di bahas, di samping 

manusia memiliki berbagai macam potensi juga mempunyai 

kepribadian yang sangat unik yang menjadi kajian selama ini, mulai 

 

6 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Edisi Baru 
(Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 94. 
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dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang ini, juga belum 

berakhir dan tidak akan pernah berakhir.7 

 Pembicaraan tentang manusia, telah menjadi tema sentral 

dari zaman ke zaman dan tidak pernah dijawab secara final, 

manusia dapat disorot dalam berbagai perspektif, apakah dalam 

perspektif tasauf, teologi, sosial, psikologi ataukah dalam 

perspektif filsafat.  

 sejarah perkembangan manusia sepanjang hidupnya 

membuktikan bahwa manusia bukanlah mahluk yang menyerah 

kepada kepastian yang diberikan oleh instinct biologisnya, 

sebagaimana halnya pada binatang. Demikian pula sejarah 

perkembangan umat manusia sekarang ini telah mampu 

membuktikan dengan pikirannya dalam mencapai prestasi yang 

menakjubkan, di mana belum dan tidak pernah dicapai oleh 

makhluk lain.8  

 Hal yang tersebut di atas, dapat dicapai tidak lain hanya 

dengan melalui pendidikan yang baik, karena manusia mempunyai 

peran yang sangat besar di dalamnya. Lebih jauh Rahman Getteng 

menyatakan bahwa manusia adalah subyek pendidikan dan 

sekaligus sebagai obyek pendidikan.9 Manusia dewasa yang 

berkebudayaan adalah subyek pendidikan yang bertanggung 

jawab serta berkewajiban secara moral atas perkembangan 

potensi yang dimiliki oleh anak didik tersebut. 

 Jika dilihat dari kacamata individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi 

 

7 Zuhairini dkk, Filsapat Pndidika Islam (Cet. I ; Jakarta: Bumi Aksara, 
1991), h. 71. 

8 Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan : Moral, 
Remaja, Wanita, Pembangunan, h. 11. 

9 Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan : Moral, 
Remaja, Wanita, Pembangunan, h. 11 
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dari manuisia,10 sebagai obyek pendidikan yang harus dibina dan 

diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan. 

 Dalam proses pendidikan tentunya terjadi interaksi antara 

subyek dengan obyek didik, sebagaimana yang disinyalir oleh 

Ahmad D Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.11 

 Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa dalam depenisi di 

atas memakai istilah bimbingan atau pimpinan mengandung arti 

sifat hubungan yang kita perlukan dalam usaha-usaha pendidikan 

yang didalamnya tersirat antara subyek dan obyek didik.12 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang dilakukan secara 

sadar oleh pendidik terhadap anak didik dalam rangka mencapai 

kedewasaan atau dengan kata lain menuju kepribadian yang 

utama berlandaskan nilai-nilai ajaran agama yang tertuang dalam 

Alquran dan hadis Rasulullah saw.      

 Dengan dasar inilah sehingga penulis mempunyai motivasi 

yang besar untuk mengkaji lebih jauh tentang hakekat manusia 

dilihat dari perannya sebagai pendidik sekaligus sebagai anak didik 

atau dengan kata lain manusia sebagai subyek sekaligus obyek 

pendidikan. dalam kaitannya dengan pendidikan Islam. 

  

 

10 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, Edisi Revisi ( Cet. I ; 
Jakarta : PT Al-Husna Zikra, 2000), h. 2. 

11 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. 10; 
Bandung: PT Alquran-Ma’arif, t.th), h.19 

12 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam : Cet. 10; t.th), 
h.19 
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BAB II 

DISKURSUS HAKIKAT MANUSIA 
 

 

 

A. Asal-Usul  dan Proses Kejadian Manusia 

Charles Darwin seorang ilmuan dari Inggris, dalam bukunya 

On the Origin of Species berpendapat bahwa manusia merupakan 

keturunan dari kera.  Teori Darwin tersebut dikenal sebagai terori 

evolusi, yaitu bahwa setiap makhluk hidup yang mendiami bumi 

untuk harus melalui seleksi alam. Makhluk yang dapat bertahan 

dan mampu melalui seleksi alam akan dapat bertahan, sebaliknya 

mahkluk yang tidak sanggup melawan seleksi alam akan punah.13  

Tentu saja banyak para ilmuan yang tidak sependapat 

dengan teori Darwin tersebut baik dari Barat maupun dari Islam. 

 

13 Sebelum Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya para 
cendikiawan Islam telah banyak memperbincang masalah teori evolusi yaitu 
bahwa manusia diciptakan melalui fase dan evolusi tertentu, dan bahwa ada 
tingkatan-tingkatan tertentu menyangkut ciptaan Allah. Nama-nama seperti Al-
Farabi (783-950 M), Ibnu Miskawaih (w.1030 M) Muhammad Syakir bin Syakir al-
Kutubi (1287-1363 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Baca M. Quraish Shihab, 
Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet.III; 
Bandung: Mizan, 1998), h. 281. Lihat pula Maurice Bucaille, What is The Oriogin af 
Man ? The Answer of Science and the Holy Scipture diterjemahkan oleh Rahmani 
Astuti dengan judul Asal Usul Manusia Menurut Bibel Alquran dan Sains (Cet. X; 
Bandung: Mizan, 1997), h. 44-45.  
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Salah satu yang tidak setuju dengan teori tersebut adalah Maurice 

Bucaille, seorang dokter ahli bedah dari Perancis. Bucaille dengan 

begitu mengagumkan merujuk kepada Alquran kemudian 

membandingkannya dengan Bibel (Injil) dan sains modern tentang 

asal-usul dan proses kejadian manusia. Ia berpendapat bahwa 

dalam Alquran secara jelas digambarkan tentang asal-usul dan 

proses kejadian manusia. Bucaille selanjutnya mengeritik Darwin 

dengan mengatakan;  

Sangatlah jelas jika dibiarkan, hewan-hewan atau 
tetumbuhan yang cacat atau lemah adalah yang mula-mula 
akan lenyap. Hampir tidak perlu mengemukakan contoh-
contoh untuk mendukung pernyataan yang sangat 
gamblang. Tapi jika kemudian kita lantas mengatakan 
bahwa seleksi alam menjamin hanya kelangsungan hidup 
mereka yang paling kuat, maka hal itu sungguh merupakan 
soal lain. Tanggapan kita harus jauh lebih lembut. 

Ketika mengamati populasi hewan yang hidup di 
suatu wilayah tertentu, kita sadar benar bahwa suatu 
sistem keseimbangan sedang berjalan, meskipun 
keseimbangan itu di semua tempat mungkin tidak sama – di 
satu bagian wilayah satu spesies berjaya dan bagian lain 
diungguli lagi bahwa seleksi sedang berlangsung di dalam 
satu populasi, tapi tidak mempengaruhi evolusi biologis 
secara keseluruhan.14 
Pada sisi lain ternyata Alquran secara jelas membicarakan 

asal-usul kejadian manusia beserta prosesnya. Menurut Alquran 

manusia pada sisi jasmani berasal dari tanah (al-tin), tanah yang 

hitam (tin lazibin), tanah yang lempung (salsalin), dan dari air (al-

ma’). Sebagaimana yang terdapat dalam ayat suci Alquran; 

 

14 Maurice Bucaille, What is The Oriogin af Man ? The Answer of Science 
and the Holy Scipture diterjemahkan oleh Astuti Rahmani dengan judul Asal Usul 
Manusia Menurut Bibel Alquran dan Sains, Cet. X, h. 44-45.  
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1. Manusia berasal dari tanah (al-tin): Qs. al-Hajj (22): 5., dan Qs. al-

Shaaf (37): 11; 

.... فَإنَِّا   ْْ  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ترَُابٍ
Terjemahnya; 

 “Maka sesungguhnya Kami telah membentuk manusia 
dari tanah (soil)”15   

 Kemudian pada yang lain Qs. al-‘An’am (6): 2, Allah 
berfirman; 

 هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ طِينٍ...  
Terjemahnya; 

 “Dialah yang menciptakan kamu dari tanah” 16  

 Begitu pula dalam Qs. al-Hijr (15):26, Alquran mengatakan 

bahwa manusia berasal dari tanah yang hitam; 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ ...   وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
Terjemahnya; 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 
tanah liat yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam 
yang diberi bentuk”.17   

2. Manusia berasal dari air (al-ma’): Qs. al-Furqan (25): 54; 

 وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا... وَهُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعلََهُ نسََبًا وَصِهْرًا  
 
 
Terjemahnya: 

“Dan Allah yang menciptakan manusia dari air, lau dia 
jadikan manusia itu (punya keturunan dan mushaharah)”.18 

 

15 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya; Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji : Yayasan Penyelenggara 
Penerjemahana Al- quran: CV ATLAS: Jakarta., h. 512   

16 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya;: CV ATLAS: 
Jakarta.,h. 186 

17 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya; CV ATLAS., h. 392.  

18 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya: CV ATLAS., h. 567.  
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3. Manusia berasal dari ruh Tuhan. Qs. al-Hijr (15): 29; 

يْتهُُ وَنَفخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي   ( 29فَقعَوُا لَهُ سَاجِدِينَ) فَإذِاَ سَوَّ

Terjemahnya: 

“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadianya, 
dan telah meniupkan kedalamnya ruh-Ku, maka tunduklah 
kamu kepadanya dengan bersujud.”19 

 Jika dianalisis penjelasan Alquran tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa manusia terdiri dari beberapa unsur 

yaitu; 1) tanah 2) air dan 3) ruh Tuhan. Dari unsur tersebut dapat 

pula dikategorikan menjadi unsur jasmani yaitu tanah air dan 

rohani yaitu ruh. Jadi manusia adalah makhluk jasmani sekaligus 

makhluk rohani (spiritual). 

 Kedua istilah tersebut (al-thin dan turab), memiliki makna 

yang sama, yaitu tanah yang mengandung air.20 Dari sinilah 

kemudian tumbuh segala tanaman yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia sebagai makanan. Intisari makanan tersebut sebagiannya 

akan membentuk spermatozoa, yakni sel mani yang apabila masuk 

ke dalam sel telur atau ovum dapat menimbulkan pembuahan dan 

akhirnya terbentuklah zygot sebagai jabang bayi (manusia). 

Sedangkan thin, turab dan al-ardh yang digunakan oleh 

Alquran dalam mengungkap asal-usul manusia tersebut adalah 

tepat sekali karena di samping istilah itu dapat dicerna oleh taraf 

pemahaman manusia ketika Alquran diturunkan, juga ternyata 

dapat diungkapkan secara ilmiah oleh manusia yang taraf 

peradabannya telah maju. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan 

bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat pula unsur kimiawi yang 

ada dalam tanah. Dari situ dapat dipahami pula bahwa manusia 

dibentuk dari komponen-komponen yang terkandung dalam 

 

19 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya : CV ATLAS, h. 393.  

20 Husain bin Muhammad al-Isfahani al-Raghib, al-Mufradat fi Gharib 
Alquran (Mishr: Mustafah al-Bab al-Halabi, 1961), h. 323. 
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tanah, yaitu berbagai komponen atom yang membentuk molekul 

yang terdapat dalam tanah dan jasad manusia.21 

Sedangkan proses kejadian manusia dari unsur tanah 

tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Alquran Qs. al-Mukmin (23): 

12-14; 

نْسَانَ مِنْ سُ  (  13( ثمَُّ جَعلَْنَاهُ نطُْفةًَ فِي قرََارٍ مَكِينٍ)12لََلَةٍ مِنْ طِينٍ)وَلَقَدْ خَلقَْنَا الِْْ

  ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقْنَا الْعلََقَةَ مُضْغَةً فخََلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ)  لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فتَبََارَكَ   (14اللََّّ

Terjemahnya; 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan 
saripati itu  menjadi air mani (yang disimpan) dalam 
tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang. Kemudian kami jadikan dia 
mahkluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta 
Yang paling baik”.22  

 Ayat tersebut menjelaskan secara kronologis tentang 

proses kejadian manusia pada saat masih dalam kandungan. Ada 

lima tahap perkembangan pada manusia yaitu; pertama, sari pati 

tanah (al-tin), kedua, air mani (nutfah), ketiga, segumpal darah 

(alaqah), keempat, segumpal daging (mudghah), kelima, tulang 

belulang (lahmah). 

 Narasi Alquran mengemukakan tahap-tahap kejadian 

manusia tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang 

bersabda; 

 

21 Maurice Bucaille, What is The Oriogin af Man ? The Answer of Science 
and the Holy Scipture diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul Asal Usul 
Manusia Menurut Bibel Alquran dan Sains; h. 203.  

22 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya: CV ATLAS., h. 527.  
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ادِقُ   الصَّ وَهُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهم  صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولُ  حَدَّثنََا  قَالَ   ِ اللََّّ عَبْدِ  عَنْ 

ذلَِكَ   فِي  يكَُونُ  ثمَُّ  يوَْمًا  أرَْبعَِينَ  هِ  أمُ ِ بطَْنِ  فِي  خَلْقهُُ  يجُْمَعُ  أحََدَكُمْ  إنَِّ  الْمَصْدُوقُ 

فِ  يكَُونُ  ثمَُّ  ذلَِكَ  مِثلَْ  فيِهِ  عَلَقَةً  فَينَْفخُُ  الْمَلكَُ  يرُْسَلُ  ثمَُّ  ذلَِكَ  مِثلَْ  مُضْغَةً  ذلَِكَ  ي 

وحَ وَيؤُْمَرُ بِأرَْبَعِ كَلِمَاتٍ بكَِتْبِ رِزْقِهِ وَأجََلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِيدٌ    الرُّ
Terjemahnya; 

“Bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya 
di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian merupakan 
alaqah (segumpal darah), seumpama demikian (selama 40 
hari), kemudian merupakan mudgah (segumpal daging) 
seumpama demikian (selama 40 hari). Kemudian Allah 
mengutus seorang Malaikat, maka diperintahkan 
kepadanya empat perkataan dan ikatan kepada Malaikat 
engkau tuliskanlah amalannya, reskinya, dan ajalnya, dari 
celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkanlah kepada 
makhluk itu ruh.23 

 Terdapat perbedaan proses kejadian manusia secara umum 

dan proses kejadian Nabi Adam as. Penciptaan manusia secara 

umum, melalui proses keterlibatan Tuhan bersama selain-Nya, 

yaitu ibu dan bapak. Keterlibatan ibu dan bapak mempunyai 

pengaruh menyangkut bentuk fisik dan psikis anak, sedangkan 

dalam penciptaan Adam tidak terdapat keterlibatan pihak lain 

termasuk ibu dan bapak.24 Seperti halnya terjadi pada Nabi Isa as. 

yang tidak mempunyai seorang ayah, hanya ibu yaitu Maryam binti 

Imran.  

Meskipun Alquran tidak menguraikan secara rinci proses 

kejadian manusia atau Adam, yang oleh mayoritas ulama dinamai 

 

23 Abu Husain al-Hajjaj bin Muslim, Sahih Muslim Jilid II (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 451. Lihat pula Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin 
Hanbal Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 282, 275, dan 393. 

24 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; Bandung: Mizan, 1998. h. 281.   



13 

sebagai manusia pertama.Yang disampaikan dalam konteks ini 

hanya; a) bahan awal manusia adalah tanah b) bahan tersebut 

disempurnakan c) setelah proses penyempurnaan selesai 

ditiupkan kepadanya ruh Ilahi.25 

Pada sisi lain, terdapat perbedaan term dalam Alquran 

tentang proses kejadian manusia, antara kata khalaqa dan ja’ala. 

Kata khalaqa digunakan dalam Alquran dalam pengertian 

penciptaan sesuatu tanpa asal atau pangkal dan tanpa contoh 

terlebih dahulu. Seperti ayat-ayat yang berbicara tentang 

penciptaan alam semesta ini, dapat juga berarti menciptakan 

sesuatu dari sesuatu, seperti penciptaan manusia dari turab 

(tanah) atau dari saripati (yang berasal dari tanah serta dari 

nutfah.26 Sedangkan kata ja’ala yang biasa diartikan menjadikan, 

merupakan lafaz yang bersifat umum, yang berkaitan dengan 

semua aktivitas dan perbuatan-perbuatan, dan lebih umum 

daripada kata “fa’ala” (membuat atau berbuat) atau “shana’a” 

(membuat atau membikin) dan sebagainya.27 

 

B. Hakikat Manusia dalam Perspektif Para Ahli 

Alexis Carrel seorang ilmuan, peraih hadiah Nobel dalam 

bidang ilmu biologi menjelaskan tentang kesukaran yang dihadapi 

untuk mengetahui tentang hakikat manusia. Dia mengatakan 

bahwa pengetahuan mengenai makhluk-makhluk hidup secara 

umum dan manusia khususnya belum lagi mencapai kemajuan 

 

25 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 281 

26 Husain bin Muhammad al-Isfahani al-Rahagib , al-Mufradat fi Gharib 
Alquran, Mishr: Mustafah al-Bab al-Halabi,: h. 158.   

27 Husain bin Muhammad al-Isfahani Al-Raghib,, al-Mufradat fi Gharib 
Alquran, Mishr: Mustafah al-Bab al-Halabi., h. 92.  
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seperti yang telah di capai dalam bidang ilmu pengetahuan 

lainnya.28 Selanjutnya ia menulis; 

Sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan 
usaha yang sangat besar untuk mengetahui dirinya, 
kendatipun kita memiliki perbendaharaan yang cukup 
banyak dari hasil penelitian para ilmuan, filosof, sastrawan, 
dan para ahli di bidang keruhanian sepanjang masa ini. Tapi 
kita (manusia) hanya mampu mengetahui beberapa segi 
tertentu dari diri kita. Kita tidak mengetahui manusia secara 
utuh. Yang kita ketahui hanyalah bahwa manusia terdiri dari 
bagian-bagaian tertentu, dan ini pun pada hakikatnya di 
bagi lagi menurut tata cara kita sendiri. Pada hakikatnya, 
kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
mereka yang mempelajari manusia –kepada diri mereka—
hingga kini masih tetap tanpa jawaban.29 
Pengakuan tersebut muncul dari seorang cendekiawan 

Barat yang telah meneliti secara mendalam dan mengelaborasi 

dengan begitu radikal tentang hakikat manusia. Tetapi  seperti 

para ilmuan lainnya, Carrel sampai pada kesimpulan bahwa 

manusia sulit untuk didapatkan hakikatnya. Pengkajian tentang 

manusia seumur dengan usia manusia itu sendiri yang telah 

menghuni bumi ini sampai ribuan juta tahun. Manusia sebagai 

obyek sekaligus subyek penelitian, masih menyisakan misteri yang 

begitu luas. Boleh jadi seorang ilmuan biologi mengetahui seluk-

beluk anatomi seekor binatang sampai pada makhluk yang terkecil 

seperti amuba dan virus sekalipun. Atau seorang futurolog 

sanggup meramal dan memprediksi apa yang bakal terjadi puluhan 

 

28 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 277.  

29 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 277.  
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tahun kedepan. Akan tetapi, ia sendiri sebagai manusia, makhluk 

personal atau individual tidak mengetahui dirinya sendiri dan 

bahkan terkadang ia terasing (teralienasi) dengan dirinya. 

Menurut M.Quraish Shihab, keterbatasan pengetahuan 

manusia tentang dirinya itu disebabkan oleh: 

1. Pembahasan tentang masalah-masalah manusia terlambat 

dilakukan karena mulanya perhatian mansia hanya tertuju pada 

penyelidikan tentang alam materi. Pada zaman primitif, nenek 

moyang kita disibukkan untuk menundukkan atau menjinakan 

alam sekitar, seperti upaya membuat senjata-senjata melawan 

binatang-binatang buas, penemuan api, pertanian, peternakan, 

dan sebagainya sehingga mereka tidak mempunyai waktu luang 

untuk memikirkan diri mereka sebagai manusia. Demikian pula 

halnya untuk pada zaman kebangkitan (Reneissans) ketika para 

ahli digiurkan oleh penemuan-penemuan baru mereka yang di 

samping menghasilkan keuntungan material, juga 

menyenangkan publik secara umum karena penemuan-

penemuan tersebut mempermudah dan memperindah 

kehidupan ini. 

2. Ciri khas akal manusia yang lebih cenderung memikirkan hal-hal 

yang tidak kompleks. Ini disebabkan oleh sifat akal kita seperti 

yang dinyatakan oleh Bergson tidak mampu mengetahui 

hakikat hidup. 

3. Multikompleksnya masalah manusia. Mulai dari persoalan sisi 

jasmaniah yang kemudian memunculkan ilmu biologi, anatomi, 

dan  budaya serta tradisi menghasilkan ilmu antropologi dan 

sosiologi serta sisi dalam manusia yang menelorkan ilmu 

psikologi.30 

 

30 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 278.  
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Nampaknya memang pembahasan tentang apa, siapa, dan 

bagaimana manusia itu sendiri?. Akan cukup menarik terutama jika 

disorot dari pelbagai perspektif dan sudut pandang. Selanjutnya 

akan dipaparkan sudut pandang para ahli tentang manusia itu 

sendiri, yaitu; ahli teologi, filsafat, tasawuf, sosiologi, dan 

psikologi. 

1. Manusia Menurut Ahli Tafsir  

Aisyah Abdurrahman Binthu Syathi adalah seorang ahli 

tafsir perempuan dari Mesir yang bercorak  bahasa (lughawi). 

Menurut Binthu Syathi bahwa Alquran menggunakan beberapa 

term tentang manusia yaitu; 1) al-Insan 2) al-Insi  dan 3) al-Basyar.31 

Senada dengan hal tersebut, M. Quraish Shihab ketika 

menganalisis perspektif manusia dalam Alquran. Menurutnya 

bahwa Alquran menggunakan beberapa kata yaitu; 

1. Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun dan sin 

semacam insan, ins, nas atau unas. 

2. Menggunakan kata basyar 

3. Menggunakan kata bani Adam, dan zurriyat Adam.32  

Secara morfologis kata al-Insi dan al-Insan disamakan yaitu 

berasal dari kata “Anisa” yang sama artinya yaitu jinak, kebalikan 

dari kata “washi” yang bermakna “buas”. Kata ini juga merupakan 

lawan kata dari kata “al-Jinn” yang berarti buas. Makhluk jin tidak 

 

31 Aisyah Abdurrahman Binthu Syathi, Maqalun fi al-Insan Dierjemahkan 
oleh M. Ali Chasan Umar dan Achmad Masruch Nasucha dengan judul, Manusia 
Siapa Darimana dan Kemana ? (Cet.I; Semarang: CV. Toha Putra, 1982), h. 10.  

32 M. Quraish Shihab, Wawasan Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas 
Pelbagai Persoalan Umat, Cet.III h. 278. Bandingkan dengan Abd. Muin Salim, 
Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1994), h. 82.  
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nampak pada pandangan manusia. Karena itu, mereka 

digolongkan kepada makhluk yang buas.33 

Sedangkan kata al-basyar, al-nas dan al-Insi kebanyakan 

yang berlaku dari pada para penterjemah atau ahli tafsir 

mengartikan bahwa kalimat tersebut  merupakan, kalimat muradif 

(sinonim) yaitu kalimat-kalimatnya berbeda, tetapi bermakna satu. 

Sedangkan menurut kata asal bahasa Arabnya tidaklah demikian, 

tetapi Alquran yang menjelaskan dan yang mengharuskan 

terhadap pengertian bahasa ini sampai kepuncak kebenarannya.34 

Kata basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti 

penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang 

sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar 

karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang 

yang lain.35 Dari kata ini terbentuk kata kerja basyar  dengan arti 

 

33 Aisyah Abdurrahman Binthu Syathi, Maqalun fi al-Insan Dierjemahkan 
oleh M. Ali Chasan Umar dan Achmad Masruch Nasucha dengan judul, Manusia 
Siapa Darimana dan Kemana ? (Cet.I; Semarang, h. 18-19. Bandingkan dengan 
Jalaluddin Rakhmat, Konsep-Konsep Antropologis dalam Budhy Muanwwar 
Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Cet.II; Jakarta: 
Paramadina, 1995), h. 73-81. 

34 Aisyah Abdurrahman Binthu Syathi, Maqalun fi al-Insan Dierjemahkan 
oleh M. Ali Chasan Umar dan Achmad Masruch Nasucha dengan judul, Manusia 
Siapa Darimana dan Kemana ? (Cet.I; Semarang, h. 18-19. Bandingkan dengan 
Jalaluddin Rakhmat, Konsep-Konsep Antropologis dalam Budhy Muanwwar 
Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Cet.II; Jakarta: 
Paramadina, 1995), h. 73-81., h. 10.  

35 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; 1998, h. 279. Lihat pula Abu al-Husain Ibn Faris bin 
Zakariyah, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Beirut: dar al-Fikr, h. 251.  
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memperhatikan dan mengurus sesuatu,36 dalam Alquran secara 

khusus merujuk kepada tubuh dan lahiriyah manusia.37  

M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa dari pelbagai 

perbedaan term yang disebutkan oleh Alquran tentang manusia 

dapat dikatakan bahwa kata al-Ins, al-Insan dan al-Nas  

menunjukkan kepada seluruh totalistasnya, jiwa dan raga. Manusia 

yang berbeda antara seseorang dengan yang lain, akibat 

perbedaan fisik, mental dan kecerdasan.38 Sedangkan kata al-

basyar lebih mengacu pada dimensi biologis dan bentuk 

lahiriyahnya. 

Para ahli tafsir juga mengakui bahwa manusia adalah 

makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah swt. jika 

dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki potensi 

yang luar biasa, misalnya potensi untuk beribadah, baik, saling 

menyayangi. Dan yang tak kalah pentingnya manusia memiliki 

unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya yaitu; 1) nafs 

(nafs lawwamah atau jelek, nafs ammarah atau labil, nafs 

mutmainnah atau tentram), 2) qalb atau hati 3) ruh yang berasal 

dari Tuhan 4) akal untuk berpikir.39 

Nampaknya para ahli tafsir menafsirkan Alquran sesuai 

dengan kecenderungan disiplin ilmu dan latar belakang 

kemampuan yang mereka tekuni. Seperti pada bidang ilmu yang 

 

36 Luis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lugha wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyrik, 
1987), h. 39.  

37 Husain bin Muhammad al-Isfahani, al-Mufradat fi Gharib Alquran, 
Mishr: Mustafah al-Bab al-Halabi, 1961h.  28.  

38 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 280.  

39 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet.III; h. 285-295. 
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lain terjadi perbedaan  pandangan, meskipun menjadi khazanah 

yang memperkaya wacana pemikiran. 

2. Manusia Menurut Ahli Filsafat 

Pada wacana pemikiran filsafat ada dua varian. Yaitu filsafat 

Barat skholastik  dan filsafat Islam. Pemikiran filsafat Barat mulai 

Arsitoteles, dan Plato sampai pada pemikiran filsafat barat modern 

semacam Rene Descartes, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, John 

Locke dan Neitzhe.40 Sementara khazanah pemikiran filsafat Islam 

diyakini mulai dari Al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Gazali, 

Ibnu Rusdy sampai pada filosof seperti Suharwardi dan Mulla 

Sadra.41 

Pertama filosof Barat; Rene Descartes (1596-1650), disebut 

bapak filsafat modern. Descartes adalah pendiri aliran rasionalisme 

dalam filsafat Barat yang merupakan salah satu pilar penopang 

utama zaman modern. Menurutnya, hanya ada satu hal yang tidak 

dapat diragukan. Mengenai satu hal ini tidak ada seorang pun yang 

dapat menipu manusia, juga iblis, yaitu: bahwa aku ragu-ragu (aku 

meragukan segala sesuatu). Ini bukan khayalan, malainkan 

kenyataan. Aku ragu-ragu, atau aku berpikir dan oleh karena aku 

berpikir, maka aku ada (cogito ergo sum).42 Descartes sangat 

mengedepankan rasionalitas manusia, manusia adalah makhluk 

yang rasional dan mampu berpikir sampai pada ukuran-ukuran 

kepastian dan kebenaran di ukur dengan timbangan akal. 

 

40 Harun Hadiwojono, Sari Sejarah Filsafat Barat I, (Cet. 21; Yogyakarta: 
Kanisius, 1980), h. 10-25. Penulis yang sama  Sari Sejarah Filsafat Barat II (Cet. 21; 
Yogyakarta: Kanisius, 1980), h. 18-36. Juga Zainal Abidin, Filsafat Manusia: 
Memahami Manusia Melalui Filsafat (Cet.II; Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 48.       

41 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam (Cet.IX; Jakarta: 
Bulan Bintang, 1995), h. 14-47.  Bandingkan dengan Nurcholish Madjid, Khazanah 
Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 5-40. 

42 Harun Hadiwojono, Sari Sejarah Filsafat Barat I,Cet. 21, h. 21.  
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Kemudian Thomas Hobbes (1588-1679) pendiri mazhab 

materialisme dan empirisme dalam filsafat Barat. Berdasarkan 

mazhab tersebut, maka manusia dipandang sebagai suatu bagian 

alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala 

sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang 

sama dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu 

secara mekanis. Manusia hidup selama darahnya beredar dan 

jantungnya bekerja, yang disebabkan karena pengaruh mekanis 

dari hawa atmosfir. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota 

tubuhnya. Bagi Hobbes, jiwa adalah kompleks dari proses-proses 

mekanis di dalam tubuh. Akal bukanlah pembawaan, melainkan 

hasil hasil perkembangan karena kerajinan. Ikhtiar adalah suatu 

gerak yang kecil, yang jikalau diarahkan menuju kepada sesuatu 

disebut keinginan, yang sama dengan kasih. Dan yang jikalau 

diarahkan untuk meningggalkan sesuatu disebut keengganan atau 

keseganan, yang sama dengan kebencian.43 

Mekipun demikian, Komaruddin Hidayat mengeritik 

bangunan epistimologi filsafat terhadap bangunan filsafat Barat. 

Hal ini merupakan sesuatu yang terasa baru dalam wacana filsafat. 

Komaruddin mengiritik bangunan filsafat Barat yang berdiri di atas 

fondasi Cartesian (Rene Descartes) dan Hobbesian (Thomas 

Hobbes) telah melahirkan karakter modernisme yang ternyata 

gagal memberikan kedamaian hidup bagi Barat.44 Baginya, 

 

43 Harun Hadiwojono, Sari Sejarah Filsafat Barat I:Cet. 21., h. 33.  

44 Menurut Komaruddin bahwa; Tidak bisa dipungkiri bahwa 
modernisme yang menekankan individualitas dan rasionalitas empirisme, telah 
memacu perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, 
pada akhirnya individualitas yang beralih menjadi individualisme ekstrim ini, 
dinilai telah memacu munculnya rasionalitas instrumental, yang cenderung 
mengabaikan solidaritas kemanusiaan dalam waktu yang sama bersikap 
deskruktif eksploratif terhadap alam lingkungannya. Terjadinya kolonialisasi 
Barat atas dunia Timur di abad lalu, seerta hubungan internasional yang selalu 
menjadikan faktor ekonomi sebagai pertimbangan utamanya, adalah salah satu 
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rasionalitas instrumental dan logika modernisme merupakan 

sebuah fenomena yang lahir dari epistimologi filsafat Barat di 

Abad pertengahan. Untuk itu, di Barat timbul sebuah gerakan yang 

menginginkan modernisme tumbang. Yaitu postmodernisme dari 

aspek, filsafat, politik, arsitekrtur, ekonomi, sastra dan bidang-

bidang lain.45 

Nampaknya kenyataan sekarang dunia modernitas dan 

kontemporer di Barat menunjukkan adanya kegelisahan rohani 

dan krisis spiritual yang luar biasa. Hal ini disebabkan bangunan 

filsafatnya dirangkai di atas materialisme dan rasionalisme, 

sehingga manusia di ukur dari materi dan akal semata. Padahal 

manusia adalah makhluk jasmani sekaligus rohani. 

 

implikasi dari dominasi rasionalitas intrumental dalam logika modernisme dalam 
bidang politik.”Lihat Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama 
dan Krisis Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 146-147.  

45Akbar  S. Ahmed mengatakan bahwa karakter sosiologis 
postmodernisme ada delapan antara lain; 1) timbulnya pemberontakan secara 
kritis terhadap proyak modenitas; memudarnya kepercayaan pada agama yang 
bersifat transenden (meta-narasi); dan semakin diterimanya pandangan 
pluraisme-relativisme kebenaran 2) Meledaknya industri media masa, sehingga 
ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ dan syaraf kita, yang pada 
urutannya membuat dunia menjadi terasa kecil. Lebih dari itu, kekuatan media 
masaa telah menjelma bagaikan “agama” dan “Tuhan” sekuler, dalam arti 
bahwa perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, 
tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa, seperti program televisi 3) 
munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena-fenopmena ini muncul 
di duga sebgai reaksi aktual alternatif ketika orang semakin meragukan 
terhadap kebenaran sains, teknologi dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi 
janjinya untuk membebaskan manusia, tetapi, sebaliknya, yang terjadi adalah 
penindasan 4) munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan 
apresiasi serta keterikatan romantisme dengan masa lalu 5) semakin 
menguatnya wilayah perkotaan (urban) sebagai pusat kebudayaan, dan wilayah 
pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya 
dominasi negara maju atas negara berkembang. Ibarat roda, negara maju 
sebagai “titik pusat” yang menentukan gerak pada “lingkaran pinggir”, 
Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis 
Modernisme., h. 152-153.     
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Kemudian menurut al-Gazali manusia mempunyai identitas 

esensial yang tetap, tidak berubah-ubah, yaitu al-nafs (jiwanya). 

Yang dimaksud dengan al-nafs adalah substansi yang berdiri 

sendiri, tidak bertempat dan merupakan tempat pengetahuan-

pengetahuan intelektual (al-ma’qulat) berasal dari alam malakut 

atau alam al-amr.46 Hal ini menunjukkan bahwa esensi manusia 

bagi al-Gazali manusia bukan fisiknya dan bukan fungsi fisiknya. 

Sebab fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat dan fungsi 

fisik sesuatu yang tidak berdiri sendiri keberadaannya tergantung 

kepada fisik. Maka dengan demikian, esensi manusia adalah 

substansi immaterial yang berdiri sendiri dan merupakan subyek 

yang mengetahui. 

Untuk itu, seorang filosof Islam kontemporer Sayyed 

Hossen Nasr mengedepankan bahwa manusia modern sekarang 

ini kehilangan visi keilahiannya karena manusia lebih dilihat 

sebagai makhluk materi dengan menafikan dimensi spiritualnya. 

Akibatnya zaman modern membawa manusia kepada krisis rohani 

dan resesi hati nurani.47  

Selain itu, Harun Nasution mengatakan bahwa hakikat 

manusia ialah tersusun dari unsur materi, yaitu tubuh yang 

mempunyai hayat dan unsur imateri yaitu ruh yang mempunyai 

dua daya; daya rasa di dada dan daya pikir di kepala. Daya rasa, jika 

diasah dengan baik, mempertajam hati nurani, dan daya pikir jika 

dilatih, mempertajam penaralan.48  

 

 

46 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, Ma’arij al-Quds al-Ma’rifat Nafs 
(Kairo: Maktabat al-Jundi, 1968), h. 19 dan 24.  

47Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis 
Modernisme, h. 265-297.  

48 Harun Nasution, Islam Rasional:Gagasan dan Pemikiran (Cet. V; 
Bandung: Mizan, 1998), h. 38.   
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3. Manusia Menurut Ahli Tasawuf 

Tasawuf atau sufisme mempelajari tentang cara dan jalan 

bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan 

Allah swt.49 Dalam tasawuf diperkenalkan mengenai maqam-

maqam atau stasiun-stasiun yang harus dilalui oleh seorang sufi 

menuju Tuhan. Misalnya; tawadhu, tobat, wara’, zuhud, sabar, 

tawakkal. Sedangkan ada keadaan seorang sufi jika telah sangat 

dekat dengan-Nya yang disebut ahwal yaitu; itihad, fana, baqa, 

hulul, mahabbah, ma’rifah dan wahdah al-wujud.50 

Menurut Ibnu Arabi manusia merupakan citra Tuhan. Dalam 

diri  manusia terdapat unsur ilahi, sehingga dapat mendekati 

Tuhan dengan pengalaman spiritual dan riyadah-riyadah 

bathiniyah. Manusia mampu menyatu dengan Tuhan sehingga 

muncul faham wahdah al-wujud dan lahirlah manusia paripurna 

atau insan kamil.51 Wujud sebenarnya hanya satu, yaitu Tuhan. 

Wujud selain Tuhan termasuk manusia adalah hanya wujud 

bayangan.52    

Sementara itu, Al-Gazali menggunakan empat istilah ketika 

membahas mengenai manusia yaitu; qalbu, ruh, nafs dan aqal. Bagi 

Al-Gazali qalbu ialah yang halus, bersifat ketuhanan dan 

 

49 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, Cet.IX; h. 56  

50 Harun Nasution, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam, Cet.IX; 70-92. 

51 Mengenai konsep tersebut lebih jauh, Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi:  
Pengembangan Konsep Insan kamil Ibnu Arabi oleh al-Jili (Cet.I; Jakarta: 
Paramadina, 1997), h. 49-60.  Bandingkan dengan Sachiko Murata, The Tao of 
Islam: A Source book on Gender Relationship in Islamic Thought diterjemahkan 
oleh Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah dengan judul The Tao of Islam : Kitab 
Rujukan tentang Realsi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam (Cet.III; 
Bandung; Mizan, 1997), h. 35-82. 

52 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Source book on Gender 
Relationship in Islamic Thought diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan MS. 
Nasrullah dengan judul The Tao of Islam : Kitab Rujukan tentang Realsi Gender 
dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Cet.III;, 95.  
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kerohanian, ia dengan hati yang bertubuh ada hubungannya. Yang 

halus itu hakikat manusia. Ruh adalah yang halus, yang 

mengetahui dan yang merasa dari manusia. Kemudian jiwa (nafs) 

yaitu yang halus yang telah kami sebutkan merasa dari manusia. 

Sedangkan akal (aqal) kadang ditujukan dan dimaksudkan yang 

memperoleh pengetahuan, dan itu adalah hati yang halus… 

kadang ditujukan dan dimaksudkan  sifat orang yang berilmu, dan 

kadang ditujukan dan dimaksudkan tempat pengetahuan yakni 

mengetahui.53  

a). Qalbu (hati) 

 Kata kalbu terambil dari akar kata yang bermakna 

membalik, karena seringkali ia berbolak-balik, sekali senang sekali 

susah, sekali setuju dan sekali menolak. Kalbu amat berpotensi 

untuk tidak konsisten. Alquran pun menggambarkan demikian, 

ada yang baik, ada pula sebaliknya. Ayat-ayat Alquran yang 

menjelaskan tentang hal tersebut misalnya Qs. Qaf (50): 37, Qs. al-

Hadid (57): 27, Qs. Ali Imran (3): 151, dan Qs. al-Hujurat (49): 7. Dari 

penjelasan ayat ini terlihat bahwa kalbu adalah wadah dari 

pengajaran, kasih sayang, takut dan keimanan. Dari isi kalbu yang 

telah dijelaskan oleh ayat tersebut (demikian juga ayat lain), dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kalbu memang menampung hal-hal yang 

disadari oleh pemiliknya. Ini merupakan salah satu perbedaan 

antara kalbu dan nafs. 

  Di sisi lain dapat dikatakan bahwa nafs adalah sisi dalam 

manusia, kalbu pun demikian, hanya saja kalbu berada dalam satu 

kotak tersendiri yang berada dalam kotak besar nafs. Dalam 

keadaanya sebagai kotak, maka tentu saja ia dapat diisi dan atau 

diambil isinya. Kalbu merupakan dinding bagi manusia. Dengan 

kata lain, Allah menguasai kalbu manusia, sehingga mereka yang 

 

53 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, Ihya Ulum al-Din (Mesir: Masyadul 
Husaini, t.th.) juz I  h. 56, juz IV, h. 368.   
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merasakan kegundahan dan kesulitan dapat bermohon kepada-

Nya untuk menghilangkan kerisauan dan penyakit kalbu yang 

dideritanya.   

b). Ruh (roh) 

 Kata ruh terulang sebanyak dua puluh empat kali dalam 

Alquran dengan berbagai konteks dan berbagai makna, dan tidak 

semuanya berkaitan dengan manusia.54 Kata ruh dikaitan dengan 

manusia juga dalam konteks yang bermacam-macam, ada yang 

hanya dianugrahkan Allah kepada manusia pilihan-Nya. Ada juga 

yang dianugrahkanNya kepada orang-orang mukmin dan di sini 

dipahami sebagai dukungan dan peneguhan hati atau kekuatan 

batin; dan ada juga yang dianugrahkannya kepada seluruh 

manusia.55 

 Ketika ruh Tuhan ditiupkan kepada manusia ada yang 

berpendapat bahwa ruh di sini artinya adalah nyawa. Tetapi 

kemudian pendapat ini ditolak, karena dalam surat al-Mukmin 

dijelaskan bahwa dengan ditiupkanyanya ruh tersebut maka 

menjadilah makhluk ini khalq akhar (makhluk yang unik), yang 

berbeda dengan makhluk lain. Sedangkan nyawa juga dimiliki oleh 

mahluk lain selain manusia ,orang utan, kadal atau komodo dan 

sebagainya. Kalau demikian nyawa bukan unsur yang menjadikan 

manusia makhluk yang unik.      

 Sehingga ketika M. Quraish Shihab menutup tulisannya 

tentang ruh ia kemudian mengutip ayat Alquran tentang ruh, 

bahwa ruh adalah urusan Allah. Sebagaiman yang terdapat pada 

ayat Alquran yaitu Qs. al-Isra (17): 85; 

 

54 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mu’jam al-Mufakhras li al-fazd Alquran 
(Beirut: Dar al-Kutub, t. th.)., h. 400. 

55 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mu’jam al-Mufakhras li al-fazd Alquran, 
Beirut: Dar al-Kutub, h. 293.  
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إلََِّّ   الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتِيتمُْ  وَمَا  رَب يِ  أمَْرِ  مِنْ  وحُ  الرُّ قلُِ  وحِ  الرُّ عَنِ  وَيسَْألَوُنكََ 

 (85قلَِيلًَ)

Terjemahnya: 

“Dan mereka bertanya kepdamu tentang ruh, katakanlah: 
“ruh adalah urusan Tuhan-Ku, kamu tidak diberi ilmu 
kecuali sedikit”.56 

c) Aqal (akal) 

 Kata akal tidak ditemukan dalam Alquran, yang ada adalah 

bentuk kata kerja –masa kini dan masa lampau. Kata tersebut dari 

segi bahasa pada mulanya berarti tali pengikat, penghalang. 

Alquran menggunakannya bagi “sesuatu yang mengikat atau 

menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa.”  

  Imam al-Gazali memberikan dua pengertian dari akal. 

Pertama, akal diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat 

sesuatu dimana ia sebagai sifat dari ilmu yang yang bertempat di 

hati. Makna kedua adalah bagian dari manusia yang memiliki 

kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan dan ini adalah hati 

itu sendiri. Kemudian istilah akal juga dapat dimaksudkan sebagai 

sifat yang melekat dalam diri orang yang bepengetahuan57 

Keanekaragaman akal dalam konteks menarik makna dan 

menyimpulkannya terlihat juga dari penggunaan istilah-istilah 

semacam nazara, tafakkara, tadabbara dan sebagainya yang 

kesemuanya mengandung makna mengantar kepada pengertian 

kemampuan pemahaman.  

Akal merupakan potensi manusia yang diberikan oleh Allah 

swt. yang luar biasa manfaatnya. Akal tidak diberikan kepada 

semua makhluk selain manusia sehingga dinamisasi dan proses 

perkembangan dalam kehidupannya terlihat sangat progresif. Nilai 

 

56 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya; CV ATLAS:, h. 437.   

57 Abu Muhammad Ikbal : Konsep pemikiran Al-Gazali ; Cet. 1 : madiun : 
Jaya Star Nine : 2013, h. 343  
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dan kualitas manusia berada pada tingkat kemampuan akalnya. 

Dalam konteks hukum misalnya seseorang yang tidak waras atau 

tidak berfungsi akalnya tidak akan dikenai hukum, hukum tidak 

berlaku bagi orang gila. Di sinilah urgensi dan eksistensi akal bagi 

manusia. 

d). Nafs (jiwa) 

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik Ibnu Sina dikenal 

dengan penyumbang pemikiran tentang jiwa (nafs) yang orsinil. 

Ibnu Sina merupakan ilmuan yang menyumbangkan penjelasan 

tentang jiwa yang orsinil. Ia membagi jiwa kepada tiga bagian; 58 

Pertama; (al-nafs al-nabati) yaitu: jiwa tumbuh-tumbuhan 

dengan daya makan, tumbuh dan berkembang biak.  

Kedua; (al-nafs al-hayawaniah) yaitu: jiwa binatang dengan 

daya gerak tempat dan daya mengetahui.  

Ketiga; (al-nafs al-insaniyah) yaitu: jiwa manusia yang 

mempunyai daya berpikir yang disebut dengan akal. Akal hanya 

bisa menangkap yang abstrak dan tak dapat menangkap yang 

berdimensi. Arti-arti yang dilepaskan daya penganggap tersebut di 

atas dari materinya, diteruskan oleh daya pengingat ke akal 

manusia. Akal manusia mempunyai empat tingkatan, akal 

potensial, akal bakat, akal aktual, akal perolehan (mustafad). 

Dengan menerima arti-arti dari daya pengingat di otaklah potensial 

lambat laun menjadi akal bakat dan kemudian menjadi akal aktual 

dan akhirnya menjadi akal perolehan. Dengan akal perolehan 

(mustafad) seseorang menjadi filosof. 

Nafsu dikaitkan dengan definisi etimologi merupakan organ 

rohani manusia yang berpengaruh terhadap daya-daya indera 

dalam kaitannya dengan proses alamiah biologis, imam al-Gazali 

memberikan definisi nafsu sebagai daya yang mengandung 

 

58 Harun Nasution, Islam Rasional:Gagasan dan Pemikiran, Cet. V h. 93-
94.  Lihat pula Harun Nasution, Falsafah dan Mistisme dalam Islam, h. 35-36.  
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kekuatan marah, dan syahwat dalam diri manusia. Dan difinisi 

kedua adalah mengandung makna lathifah yakni hakikat manusia 

dan jati dirinya.59   

Ada pula yang membagi nafs atau jiwa menjadi tiga bagian 

yaitu; a) nafs ammarah (jiwa kebinatangan) yaitu jiwa yang 

cenderung sesat b) nafs lawwamah (jiwa kemanusiaan) yaitu jiwa 

yang labil c) nafs muthmainnah (jiwa ketuhanan) yaitu jiwa yang 

tentram.60 

Demikianlah, bahwa antara jiwa dengan tubuh manusia 

tidak dapat di pisahkan diantara keduanya, sebab perbuatan yang 

terpaksa di lakukan oleh tubuh, dapat menjadi sifat bagi nafsu.  

4.  Manusia Menurut Ahli Sosiologi 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan 

bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-

perubahan sosial.61 

Ilmu sosiologi menempatkan manusia sebagai obyek kajian. 

Manusia menurut sosiologi adalah makhluk sosial yang hidup 

berkelompok berinteraksi dengan orang lain, sekaligus makhluk 

individu yang mempunyai hak-hak privat. Kelompok-kelompok 

tersebut baik kecil (small group)  maupun besar (big group) 

 

59 Abu Muhammad Ikbal : Konsep pemikiran Al-Gazali ; Cet. 1 : h. 346 

 

60 Muhaimin dan Abd. Mujieb, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993), h. 49. 

61 Sosiologi menurut Roucek dan Waren adalah ilmu yang mempelajari 
hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Roucek dan Warren, 
Sociologi, an Introduction (New Jersey: Littlefield, Adam & Co Petersen, 1962), h. 
3. Bandingkan dengan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed), 
Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 1974), h. 29. 
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kemudian membentuk kelompok sosial, atau paguyuban 

(gemeinschaff) dan patembayan (gesellschaft).62 

Sosiologi juga memperbincangkan bahwa manusia adalah 

makhluk berbudaya yang mempunyai tradisi, adat istiadat yang 

terus berdinamika dalam lembaga sosial yaitu masyarakat. Dalam 

masyarakat terdapat norma-norma dan pengendalian sosial (social 

of control).63     

5. Manusia Menurut Ahli Psikologi 

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani; 

psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara 

harfiyah berarti ilmu jiwa. Kemudian menurut istilah, Edwin G. 

Boring dan Herbert S. Langeeld berpendapat bahwa psikologi 

adalah studi tentang hakekat manusia.64 

Menurut Sigmond Frued seorang psikoanalisis dengan 

pandangannya yang menekankan, bahwa kehidupan pribadi 

manusia pada dasarnya adalah “libido seksualitas”. Ia 

mengemukakan pendapat bahwa pribadi manusia mengalami 

perkembangan dengan dinamika yang stabil sejak manusia 

dilahirkan sampai usia 20 tahun. Perkembangan dari lahir sampai 

usia 20 tahun ini menurut Freud menentukan bagi pembentukan 

peribadi manusia seseorang.65  

 

62 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru IV ( 
Cet.XXVII; Jakarta: Raja Wali Press, 1999), 128-176.   

63 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru IV ( 
Cet.XXVII; h. 217-226. Lihat pula Zidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar 
Sosiologi dan Sosiografi Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 126-164. 

64 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Cet.II; Jakarta: 
Bulan Bintang, 1982), h. 9. Bandingkan dengan Abu Ahmadi, Psikologi Umum 
(Cet.II Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 1 

65 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997),  
h. 85.  
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Freud mengedepankan adanya enam tahap perkembangan 

psikologis manusia yang meliputi; 

a. Tahap oral; (umur 0 sampai sekitar 1 tahun). Dalam tahap ini, 

mulut bayi merupakan daerah utama dari aktivitas yang dinamis 

pada manusia. 

b. Tahap anal; (antara umur 1 sampai 3 tahun). Dalam tahap ini, 

dorongan dan aktivitas gerak individu lebih banyak terpusat 

pada fungsi pembuangan kotoran. 

c. Tahap falish; (antara umur 3 sampai sekitar 5 tahun). Dalam 

tahap ini. alat-alat kelamin merupakan daerah perhatian yang 

penting, dan pendorong aktivitas. 

d. Tahap latent; (antara umur 5 sampai 12dan 13 tahun). Dalam 

tahap ini dorongan-dorongan aktivitas dan pertumbuhan 

cenderung bertahan dan sepertinya istirahat dalam arti tidak 

meningkatkan kecepatan pertumbuhan. 

e. Tahap pubertas; (antara umur 12/13 sampai 20 tahun). Dalam 

tahap ini dorongan-dorongan aktif kembali, kelenjar-kelenjar 

indoktrin tumbuh pesat dan berfungsi mempercepat 

pertumbuhan ke arah kematangan. 

f. Tahap genital; (setelah umur 20 tahun dan seterusnya). Dalam 

tahap ini pertumbuhan genital merupakan dorongan penting 

bagi tingkah laku seseorang. 66 

Selain itu, bagi seorang psikolog  yang dikritisi adalah 

proses perkembangan jiwa manusia mulai dari masa kanak-kanak 

sampai pada masa dewasa dan tua. Menurut Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778), bahwa perkembangan fungsi dan kapasitas 

kejiwaan manusia berlangsung dalam lima tahap, sebagai berikut; 

 

66 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., 
h. 85-86. Bandingkan dengan Abu Hamid, Psikologi Perkembangan (Cet.II; 
Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 37-38.   
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a. Tahap perkembangan masa bayi (sejak lahir – 2 tahun). Dalam 

tahap ini, perkembangan peribadi didominasi oleh perasaan. 

Perasaan-perasaan senang ataupun tidak senang menguasai diri 

anak bayi, sehingga setiap perkembangan fungsi pribadi dan 

tingkah laku bayi sangat dipengaruhi oleh perasaannya. 

Perasaan ini sendiri tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan 

berkembang sebagai akibat dari adanya reaksi-reaksi bayi 

terhadap stimulus linkungannya. 

b. Tahap perkembangan masa kanak-kanak (2 sampai 12 tahun). 

Dalam tahap ini, perkembangan pribadi anak dimulai dengan 

makin berkembangnya fungsi-fungsi indra anak untuk 

mengadakan pengamatan. Perkembangan fungsi ini 

memperkuat perkembangan fungsi pengamatan pada anak. 

Bahkan dapat dikatakan, bahwa perkembangan setiap kejiwaan 

anak pada masa ini sangat didominasi oleh pengamatannya. 

c. Tahap perkembangan pada masa preadolesen (12 sampai 15 

tahun). Dalam tahap ini, perkembangan fungsi penalaran 

intelektual pada anak sangat dominan. Dengan adanya 

pertumbuhan sistem syaraf serta fungsi pikirannya, anak mulai 

kritis dalam menanggapi sesuatu ide atau pengetahuan dari 

orang lain. Kekuatan intelektual kuat, energi pisik kuat, 

sedangkan kemauan kurang keras. Dengan pikirannya yang 

berkembang anak mulai belajar menemukan tujuan-tujuan serta 

keinginan-keinginan yang dianggap sesaui baginya untuk 

memperoleh kebahagiaan. 

d. Perkembangan pada masa adolesen (15 sampai 20 tahun). 

Dalam tahap perkembangan ini kualitas kehidupan manusia 

diwarnai oleh dorongan seksual yang kuat. Keadaan ini 

membuat orang mulai tertarik kepada orang lain yang berlainan 

jenis kelamin. Di samping itu, orang mulai mengembangkan 

pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai memikirkan 

pola tingkah laku yang bernilai moral. Ia juga mulai belajar 
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memikirkan kepentingan sosial serta kepentingan pribadinya. 

Berhubung dengan berkembangnya keinginan dan emosi yang 

dominan dalam pribadi orang dalam masa ini, maka orang 

dalam masa ini sering mengalami kegoncangan serta 

ketegangan dalam jiwanya. 

e. Masa pematangan diri (setelah 20 tahun). Dalam tahap ini, 

perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai 

dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, 

yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan 

kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini 

akan direlisir oleh individu dengan belajar mengandalkan daya 

kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk 

memilih keinginan-keinginan yang akan direalisir dalam 

tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini 

menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa 

perkembangan ini mulai mampu melakukan “self direction” dan 

“self controle”. Dengan kemampuan ini, maka manusia tumbuh 

dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri 

sendiri dan bertanggung jawab.67    

Kemudian menurut Sarlito Wirawan Sartono bahwa ada 

beberapa tahapan perkembangan jiwa manusia yaitu; 

a. Masa Kanak-Kanak 

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang sepenuhnya tidak 

berdaya dan harus menggantungkan diri pada orang lain, 

terutama ibunya. Anak ini memerlukan waktu yang sangat lama, 

sebelum ia bisa lepas berdiri sendiri. Seeekor anak ayam, begitu 

menetas dari telurnya bisa mencari sendiri, anak itik langsung bisa 

berenang. Tetapi justru karena lamanya manusia harus tergantung 

pada orang lain, ia punya kesempatan banyak untuk 

 

67 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., 
h. 89-91.  
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mempersiapkan dirinya dalam perkembangannya sehingga pada 

akhirnya taraf perkembangan manusia adalah tertinggi.68 

b. Masa Remaja 

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. 

Bukan saja kesukaran bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga 

bagi orang tuanya, masyarakat bahkan seringkali bagi polisi. Hal ini 

disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini seringkali 

menghadapkan individu yang bersangkutan kepada situasi yang 

membingungkan; di satu pihak ia masih kanak-kanak, tetapi di lain 

pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa.69 

c. Masa Dewasa 

Tidak ada satu periode pun dalam perkembangan yang tidak 

ada problemnya. Demikian pula dengan masa dewasa. Memasuki 

alam kedewasaan, seorang laki-laki harus mempersiapkan diri 

untuk dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Ia harus mulai 

bekerja mencari nafkah dan membina kariernya. Kaum wanita juga 

harus mempersiapkan diri untuk berumah tangga, di samping itu, 

ia selalu menghadapi resiko untuk menjadi perawan tua. Kalau 

belum mendapat pasangan pada umur tiga puluhan.70 

d. Masa Tua 

Problem utama pada orang-orang tua adalah rasa kesepian 

dan kesendirian. Mereka sudah biasa melewatkan hari-harinya 

dengan kesibukan-kesibukan pekerjaan yang sekaligus juga 

merupakan pegangan hidup dan dapat rasa aman dan rasa harga 

diri. Pada saat ia dipensiun, maka ia kehilangan kesibukan 

sekaligus merasa mulai tidak diperlukan lagi. Bertepatan dengan 

 

68 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Cet.II; h. 33.  

69 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Cet.II,h. 37.  

70 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Cet.II., h. 40.  
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itu, anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah. Badan 

mulai lemah dan tidak memungkinkan untuk bepergian jauh 

sebagai akibatnya, semangat mulai menurun, mudah dihinggapi 

penyakit dan segera akan mengalami kemunduran-kemunduran 

mental disebabkan juga oleh mundurnya fungsi-fungsi otak, 

seperti lebih sering lupa, daya konsentrasi  berkurang, yang 

disebut juga kemunduran. 

 

C. Tujuan Penciptaan Manusia 

Menurut Hasan Langgulung bahwa ada dua tujuan 

penciptaan manusia di muka bumi yaitu; 1) untuk menyembah 

kepada Allah swt. dan 2) sebagai khalifah Allah.71 

1. Untuk Menyembah Kepada Allah (Beribadah) 

Beribadah kepada Allah merupakan sifat yang azasi pada 

manusia, atau fitrah manusia. Ibadah dalam konteks ini bukan 

hanya dalam bentuk mahdah, secara vertikal kepada Allah swt. 

seperti salat, puasa zakat dan haji saja. Akan tetapi ibadah meliputi 

secara luas dalam implementasi sosial, seluruh aktivitas keseharian 

juga termasuk ibadah.  

Menurut Ibnu Taymiyah sebagaimana dikutip oleh 

Nurcholis Madjid bahwa fitrah manusia ada dua mancam yaitu; a) 

Fitrah munazzalah yaitu fitrah yang diwahyukan oleh Allah kepada 

manusia dan b) Fitrah majbulah yakni fitrah yang telah ada pada 

manusia secara alami.72  Fitrah tersebut tidak akan pernah berubah 

pada manusia, ia akan berada pada diri masing-masing secara 

tetap. Allah berfirman dalam Qs. al-Rum (30): 30;  

 

71 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi 
dan Pendidikan (Cet.II; Bandung: Pustaka al-Husna, 1989), h. 4-5.  

72 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis 
tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan (Cet. IV; Jakarta: 
Paramadina, 2000), h. xvi. 
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ِ ذلَِكَ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََّ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ اللََّّ   فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ينُ الْقيَ ِمُ وَلكَِنَّ   ( 30أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يعَْلمَُونَ) الد ِ

Terjemahnya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, tidak ada 
perubahan ciptaan Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.”73 

lanjutnya, perintah untuk beribadah bukan hanya ditujukan untuk 

umat manusia juga, akan tetapi mahkluk lain seperti jin, 

sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Dzariyat (51): 56; 

نْسَ إلََِّّ لِيعَْبدُُونِ)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا  ( 56لِْْ

Terjemahnya: 

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
menyembah kepada-Ku”.74 
Menyembah kepada Allah tersimpul dalam ajaran setiap 

agama. Sikap keberagamaan pada manusia adalah sifat seluruh 

manusia baik Islam maupun bukan Islam. Hal tersebut dijelaskan 

Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2): 21ditegaskan bahwa; 

 ( 21يَاأيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ)

 

 

Terjemahnya; 

“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 
mencipatakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar 
kamu bertakwa”.75  

 

73 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya: , h. 645. 

74 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1989)., h. 862.   

75 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta 
Aksara, 1989). 11. 
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 Kata “wahai manusia” dijadikan awal dari ayat ini. Allah swt 

menggunakan kata tersebut untuk menyebut sebuah prinsip atau 

nilai yang berlaku secara umum, bukan untuk orang Islam saja. 

Ketika Allah menggunakan kata tersebut, Tuhan menegaskan nilai-

nilai yang bersifat universal, yang berlaku pada bangsa apapun, di 

mana pun, dan di zaman apa pun bangsa itu berada. Sebaliknya, 

ketika Alquran memakai kata “wahai orang-orang yang beriman”, 

berarti yang dimaksud adalah orang-orang beriman saja, 

khususnya orang-orang Islam saja. Misalnya perintah menunaikan 

puasa hanya ditujukan untuk orang yang beriman saja. Oleh karena 

itu, perintah puasa tidak berlaku secara universal.76 

 Akhir-akhir ini manusia ingin kembali lagi kepada fitrahnya 

seperti saling menyayangi, mencintai dan beribadah. Kesemuanya 

bersifat universal. Manusia ternyata sangat membutuhakn 

kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang ahli 

antropologi pun yang mengatakan bahwa ada satu bangsa yang 

tidak bertuhan. Semua bangsa mempunyai Tuhan dan mereka 

mempunyai tata cara untuk mengabdi kepada Tuhannya. 

Beribadah kepada Tuhan adalah kebutuhan ruhaniah manusia.77 

Menurut Jalaluddin Rakhmat bahwa kisah Adam dan Hawa 

dimaknakan sebagai alienasi oleh para pemikir Barat. Para ulama 

Islam mengenal kisah ini, tetapi tidak memaknakan kisah ini 

sebagai kejatuhan manusia di bumi. Alquran tidak menyebutkan 

kata jatuh sekalipun dalam keluarnya Adam dan Hawa dari surga 

Alquran menyebut kata hubuth (turun, datang, masuk dan 

pindah). Adam dan Hawa tidak jatuh dari surga. Mereka turun atas 

perintah Tuhan. Mereka pindah ke dunia sesuai dengan rencana 

 

76 Jalaluddin Rakhmat, Meraih Cintah Ilahi: Pencerahan Sufistik (Cet.III; 
Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 425.  

77 Jalaluddin Rakhmat, Meraih Cintah Ilahi: Pencerahan Sufistik (Cet.III; 
Bandung: Rosda Karya, 2000)., h. 426-427.  
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Tuhan. Alim besar, Syaikh al-Akbar, Ibnu Arabi memberikan makna 

mistikal pada peristiwa ini. Menarik bahwa konsep Ibnu Arabi 

tentang turunnya manusia dari Tuhan (dan naiknya lagi menuju 

Tuhan) dapat memberikan arah kepada manusia modern yang 

sedang mengalami alienasi.78 

 Maka dengan demikian sifat kemanusiaan tidak mungkin 

bertentangan dengan tujuan diciptakannya yaitu menyembah dan 

beribadah kepada Sang Pencipta. Jika ada manusia yang 

mengingkari perjanjian primordialnya kepada Allah, maka ia telah 

lari dari fitrahnya, pada saat itu manusia pasti akan mengalami 

proses dehumanisasi (pengingkaran terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan). Padahal manusia dengan tujuan penciptaannya 

sangat luhur.     

2. Sebagai Khalifah di Muka Bumi 

Menurut M. Quraish Shihab, ada dua term kata khalifah 

dalam Alquran, yaitu khalifah yang berbentuk tunggal, dan khulafa 

serta khalaif dalam bentuk jamak. Khalifah terulang sebanyak dua 

kali dalam Alquran yaitu pada Qs. al-Baqarah (2): 30 dan Qs. Shad 

(38): 26. Kemudian kata khalaif terulang sebanyak empat kali, 

yakni pada Qs. al-An’am (6): 165, Qs. Yunus (10), 14, 73 dan Qs. 

Fathir (35): 39.79 

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafa’ yang 

pada mulanya berarti “dibelakang”. Dari sini, kata khalifah 

seringkali diartikan sebagai “pengganti” karena pengganti selalu 

berada atau datang di belakang, sesudah yang digantikannya. 

 

78Jalaluddin Rakhmat, Makna Kejatuhan Manusia di Bumi dalam 
Muhamad Wahyuni Nafis (ed.), Rekontruksi dan Renungan Religius Islam (Cet.I; 
Jakarta: Paramadina, 1996), h. 129-141. Juga Jalauddin Rakhmat, “Antara Sukma 
Nurani dan Sukma Dhulmani”, Pelita, Edisi Jum’at, 4 Mei 2001/10 Shafar 1422 H., 
h. 6.  

79 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.  VII :  h.156-157.  
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Kekhalifahan tersebut dapat terlaksana akibat ketiadaan di 

tempat, kematian, atau ketidakmampuan orang yang digantikan, 

dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang 

menggantikan. 

Tak dapat disangkal oleh para ahli tafsir bahwa perbedaan 

bentuk-bentuk kata di atas (khalifah, khalaif dan khulafa’) masing-

masing mempunyai konteks makna tersendiri, yang sedikit atau 

banyak berbeda dengan yang lain. Kekhalifahan yang 

dianugrahkan kepada Nabi Dawud as. bertalian dengan kekuasaan 

mengelola wilayah tertentu. Hal ini diperoleh berkat anugrah Ilahi 

yang mengajarkan kepadanya al-hikmah dan ilmu pengetahuan. 

Kemudian ayat Alquran yang secara jelas 

memperbincangkan tentang tujuan penciptaan manusia sebagai 

khalifah adalah Qs. Al-Baqarah (2): 30 Allah berfirman; 

لْْرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أتَجَْعلَُ فِيهَا مَنْ يفُْسِدُ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََئكَِةِ إِن يِ جَاعِلٌ فِي ا 

لََّ   مَا  أعَْلَمُ  إِن يِ  قَالَ  لكََ  سُ  وَنقَُد ِ بحَِمْدِكَ  نسَُب ِحُ  وَنحَْنُ  مَاءَ  الد ِ وَيسَْفِكُ  فِيهَا 

 ( 30تعَْلمَُونَ)

Terjemahnya: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malikat: 
“Sesungguhnya Aku (Allah) hendak menjadikan khalifah di 
muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah 
padahal  kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 
dan mensucikan Engkau?”…80       

 Muhammad Baqir al-Shadr dalam menjelaskan ayat 

tersebut mengatakan bahwa teerdapat tiga unsur  kekhalifahan 

yang saling berkaitan yaitu; manusia sebagai khalifah, alam raya 

yang dikelola oleh manusia dan hubungan manusia dengan alam 

 

80 Departemen Agama , Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: Surya 
Cipta Aksara, 1989).., h.13.  
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raya dan segala isinya termasuk manusia itu sendiri. Kemudian 

seorang khalifah sifat-sifat yang terpuji, M.Quraish Shihab 

mengemukakan bahwa ada lima akhlak yang baik seorang khalifah 

yang terkandung dalam Alquran yaitu; 

a) Taat melaksanakan perintah Allah 

b) Selalu melakukan perbuatan yang baik 

c) Ahli ibadah (termasuk salat dan menunaikan zakat serta puasa) 

d) Kuat keyakinannya (istiqamah)  

e) Sabar (dalam taat, menerima musibah dan dalam melaksanakan 

perintah Allah).81 

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengatakan bahwa tugas 

seorang khalifah adalah mengelola wilayah tertentu, baik besar 

maupun kecil, menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar, dan 

menciptkan suatu kehidupan masyarakat yang harmonis, dan 

agama, akal serta budayanya terpelihara.82  

Senada dengan hal tersebut Nurcholish Madjid 

memberikan interpretasi bahwa tugas kekhalifahan manusia di 

muka bumi adalah memakmurkan bumi ini, membangun 

peradaban yang lebih baik. Khalifah yaitu posisi manusia sebagai 

pengganti Tuhan di bumi diberikan karena manusia dikarunia 

kemampuan mengenal dan memahami lingkungan hidupnya 

(mengetahui nama-nama seluruhnya) yang tidak diberikan kepada 

Malaikat meskipun mereka sangat religius (senantiasa bertasbih 

 

81 M. Qurays Shihab: Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.  VII: , h. 158-165.  

82 M. Qurays Shihab :Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.  VII: h. 166. Lihat pula Abdurrahman Shaleh 
Abdullah, Educational Theory Quranic Outlook diterjemahkan oleh M. Arifin dan 
Zainuddin dengan judul Teori-Teori Pendidikan Islam Menurut Alquran (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1990), h. 46-60. Juga Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam I 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 36-37. 
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untuk memuji Tuhan dan mensucikan-Nya.83 Nurcholish Madjid 

kemudian menulis tentang tugas kekhalifahan manusia; 

1. Kisah itu (mitologi kejatuhan manusia dimuka bumi) 

menyatakan martabatnya yang sangat tinggi, sebagai khalifah 

atau wakil Tuhan di bumi. 

2. Martabat itu bersangkutan dengan konsep bahwa alam 

manusia dengan segala isinya disediakan untuk manusia, 

menjadi bidang garapannya dan tempat pelaksanaan tugasnya. 

3. Martabat itu juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan universal. 

4. Untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, 

manusia dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. 

5. Kelengkapan lain martabat manusia ialah kebebasan, namun 

tetap mengenal batas seperti larangan memakan pohon buah 

bagi Nabi Adam as. dan isterinya. 

6. Pelanggaran terhadap batas itu membuat manusia jatuh tidak 

terhormat. 

7. Dorongan untuk melanggar batas ialah nafsu serakah, yaitu 

perasaan tidak pernah puas dengan anugrah Tuhan. 

8. Karena kelengkapan ilmu saja tidak menjamin manusia 

terhindar dari kejatuhan, maka manusia memerlukan petunjuk 

Ilahi, sebagai “spiritual safety net.” 

9. Dengan mengikuti petunjuk ilahi itu manusia dapat 

memperoleh kembali kebahagiaan surgawinya yang telah 

hilang.84 

 

83 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis 
tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Cet. IV;  h.301-302. 
Dan Nurcholish Madjid, Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998, h. 12.  

84 Nurcholish Madjid, Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi, 
Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah., h. 25-26.  
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Dengan demikian, tugas khalifah yang merupakan tujuan 

penciptaan manusia di muka bumi pada dasarnya harus 

membangun bayang-bayang surga, berakhlak sebagaimana akhlak 

Allah swt. karena dia adalah pengganti-Nya. Memakmurkan bumi 

ini, menciptakan masyarakat yang harmonis, tatanan sosial yang 

ma’ruf dan memberantas patologi sosial yang mungkar. Jika hal 

tersebut telah terwujud, maka tujuan penciptaan manusia sebagai 

proyek Tuhan di muka bumi telah terwujud. 

Sebelum mengakhiri pembahasan ini menarik untuk 

mengutip pandangan Sayyed Hossein Nasr, ia menulis; 

Kita mempunyai ilmu antropologi, filsafat, dan teologinya, 

yang satu sama lain tidak mengenal. Untuk itu, kita tidak 

lagi memiliki ide-ide tentang manusia yang jelas dan 

konsisten. Perkembangan berbagai macam ilmu 

pengetahuan tertentu yang terlibat dalam pembahasan 

tentang manusia lebih banyak yang membingungkan dan 

tidak jelas, bukannya memperjelas konsepsi kita tentang 

manusia.85 

 Jadi, hakikat manusia adalah di samping mempunyai unsur 

jasmani yang secara kongkrit dapat dilihat dan disaksikan oleh 

mata kepala, akan tetapi manusia mempunyai dimensi spiritual 

yang mempunyai pengaruh yang lebih besar. Kegagalan manusia 

modern dalam meraih hakikat hidup karena lebih mengedepankan 

aspek materialime dan rasionalismenya pada kedua kerangka 

epistimologi tersebut telah mengantar manusia pada krisis 

kemanusiaan, dehumanisasi dan terlienasi dengan dirinya sendiri 

apalagi dengan Tuhan. Manusia terasa jauh dari visi keilahian dan 

haus dengan nilai-nilai religius, padahal manusia sesungguhnya 

adalah citra ilahi (copy Tuhan) atau personifikasi Tuhan di muka 

 

85 Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis 
Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1998., h. 274.  
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bumi. Oleh sebab itu, sewajarnya manusia mengaktualisasikan 

sifat-sifat ketuhanan dalam belantara kehidupan. 
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BAB III  

PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

Apabila diskursus pendidikan Islam dibuka lebar-lebar, 

maka ada beberapa hal yang akan segera tergambar dalam pikiran 

untuk dianalisis. Salah satu di antara hal tersebut adalah term 

pendidikan Islam. Apakah term pendidikan Islam diadopsi atau 

diredusir dari Barat ataukah ia memiliki term khusus yang berakar 

dari wacana keilmuan Islam klasik. 

Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam dan 

komprehensif karena akan membuahkan pemikiran pendidikan 

Islam yang proporsional dan mampu menawarkan konsep 

pendidikan Islam yang tercerahkan dan bebas dari kontaminasi 

Barat sebagaimana yang terjadi pada beberapa dimensi ilmu yang 

lain. 

Untuk mengkaji term pendidikan Islam, penulis akan 

mengemukakan dua aspek  yaitu : pengertian pendidikan secara 

etimologi dan terminologi. Untuk kajian etimologi, term-term yang 

sering digunakan untuk menunjuk kata pendidikan akan sangat 

membantu jika dikaji secara semantik dan mencoba 

memproporsionalkan term yang lebih tepat untuk digunakan 
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dalam pendidikan Islam di Indonesia. Term-term tersebut akan 

lebih komprehensif apabila dikemukakan tentang penggunaannya 

dalam konteks historis sejak awal lahirnya Islam sampai sekarang. 

1. Pendidikan Islam Secara Etimologi 

Dalam kajian Islam, term yang sering dipakai untuk menunjuk 

kajian pendidikan Islam adalah tarbiyah, ta’dib, ta’lim.86 Tiga kata 

ini, masing-masing memiliki karakteristik makna di samping 

mempunyai kesesuaian dalam pengertian pendidikan.87 

Kajian ketiga term di atas dapat dilihat berikut secara 

berturut-turut. Term tarbiyah88 telah dipakai secara umum untuk 

menunjuk makna pendidikan Islam. para penulis dari kalangan 

muslim Arab kebanyakan menggunakan istilah tarbiyah untuk 

istilah pendidikan.sudah banyak buku yang dikarang untuk 

menjelaskan teori-teori pendidikan Islam dengan menggunakan 

 

86 Penunjukan tiga kata ini tidaklah berarti bahwa kata yang menunjuk 
untuk makna pendidikan hanya tiga kata. Sebenarnya terdapat beberapa istilah 
lain yang memiliki makna serupa seperti kata tabyin, tadris dan riyadah. Akan 
tetapi ketiga istilah di atas dianggap cukup representatif dan frekuensi 
penggunaannya sering muncul dalam rangka mempelajari makna dasar 
pendidikan Islam. Muhaimin, et.al., Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Surabaya : 
Karya Abditama, t.th.), h. 14. lihat juga  Abd. Rahman Abdullah, Aktualisasi 
Konsep Dasar Pendidikan Islam : Rekonstruksi Pemikiran dalam tinjauan filsafat 
pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 21.  

87 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 
1999), h. 3  

88 Dari segi bahasa, menurut al-Nahlawi, kata al-tarbiyah berasal dari 
tiga kata. Pertama, kata raba-yarbu yang berarti bertambah, bertumbuh seperti 
yang terdapat dalam QS. al-Rum ayat 39. Kedua, rabiya-yarba yang berarti 
menjadi besar. Ketiga, rabba-yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai 
urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-
Tarbiyah al-Silamiyah wa Asalibuha, diterjemahkan oleh  Sihabudin dengan judul 
Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1983), h. 31-32.  
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judul al-Tarbiyah al-Islamiyah.89 Nama kementrian di beberapa 

negara Arab, yang mengurusi bidang pendidikan, juga disebut 

wizarat al-Tarbiyah. Di Indonesia, salah satu fakultas di IAIN yang 

menyiapkan guru-guru agama Islam juga dinamakan Fakultas 

Tarbiyah. Kenyataan ini menunjukkan pengaruh yang luas dari 

penggunaan term al-tarbiyah untuk kegiatan pendidikan.90 

Namun, Naquib al-Attas lebbih jauh memberikan catatan 

yang kritis akan penggunaan istilah al-Tarbiyah. Ia melihat bahwa 

penggunaan istilah   al-tarbiyah untuk menggambarkan pendidikan 

Islam terlalu dipaksakan. Pengertian yang dikandung di dalam 

istilah itu tidak mewakili hakikat dan proses pendidikan Islam 

secara penuh. Karena itu, ia meyakini bahwa istilah itu tidak tepat 

digunakan untuk mengartikan pendidikan Islam dengan tiga 

argumen. Pertama, bahwa dalam leksikon utama bahasa Arab 

tidak ditemukan penggunaan istilah al-tarbiyah yang dipahami 

dengan pendidikan yang khusus bagi manusia sesuai persfektif 

Islam. Kedua, Alquran menggunakan term     al-tarbiyah tidak 

mencerminkan faktor-faktor esensial pengetahuan, intelektual dan 

kebajikan yang pada dasarnya merupakan komponen-komponen 

inti dalam pendidikan Islam yang sesungguhnya. Ketiga, konotasi 

al-tarbiyah cenderung kepada pemilikan pengetahuan bukan 

kepada proses penanamannya. Padahal inti dari proses pendidikan 

 

89 Penggunaan al-Tarbiyah al-Islamiyah untuk karya yang menunjuk 
makna pendidikan Islam dapat dilihat seperti karya Prof.DR. Omar Muhammad 
al-Touny al-Syaebany, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, diterjemahkan oleh 
Hasan Langgulung dengan judul Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang, t.th.) dan karya Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah 
(Cet. III; Dar al-Fikr al-Arabi, t.th). 5 

90 Maksum, Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya (Cet. I; Jakarta : 
Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 12.  
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yang sebenarnya adalah proses penanaman itu bukan pada 

pemilikannya.91  

Kemudian Kata ta’lim92 memiliki makna sebagai proses 

memberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab 

dan penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri 

(tazkiyah) dari segala kotoran dan menjadikan dirinya dalam 

kondisi siap untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala 

sesuatu yang belum diketahuinya dan berguna bagi dirinya. 93 

Di dalam Alquran, kata al-ta’lim dengan kata kerja allama 

juga sudah digunakan pada zaman Rasulullah saw. , baik di  dalam 

Alquran maupun Hadis. Namun kata al-ta’lim ini hanya berkonotasi 

memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti 

pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah 

pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian 

pengetahuan.94 

Dalam konteks ini, Syed Muhammad Naquib al-Attas 

menganggap bahwa term al-ta’lim lebih dekat kepada makna 

pengajaran, bahkan lebih jauh dia mengatakan bahwa aspek 

 

91 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam 
(Cet. IV; Bandung : Mizan, 1994), h. 65-74.  

92 Al-Ta’lim secara etimologi berasal dari kata kerja “allama” yang 
berarti mengajar. Jadi makna al-ta’lim dapat diartikan sebagai pengajaran 
seperti dalam bahasa Arab dinyatakan tarbiyah wa ta’lim berarti pendidikan dan 
pengajaran. Lihat Abd. Rahman Abdullah, Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan 
Islam : Rekonstruksi Pemikiran dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam (Cet. I., h. 
27. 

93 Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
filosofis dan kerangka Dasar Operasionalnisasinya (Cet. I; Bandung : PT Trigenda 
Karya, 1993), h. 132.   

94 Kata ini antara lain digunakan dalam QS. al-Baqarah (2) : 31, QS. al-
Naml ayat (27): 16, QS. al-Alaq (96): 1-5 dan QS. al-Jum’ah (62): 2. Lihat   . 
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kognitif yang dijangkaunya tidak memberikan porsi pengenalan 

secara mendasar.95 

Kata yang selanjutnya adalah al-ta’dib96. Syed Muhammad 

Naquib al-Attas, menganggap kata al-ta’dib dapat 

menggambarkan pengertian pendidikan Islam dalam keseluruhan 

esensinya yang fundamental. Istilah ini sudah mengandung arti 

ilmu   (pengetahuan), pengajaran (al-ta’lim) dan pengasuhan (al-

tarbiyah). Istilah al-ta’dib dapat mencakup beberapa aspek yang 

menjadi hakikat pendidikan yang saling berkait, seperti ilm (ilmu), 

‘adl (keadilan), hikmah (kebajikan) ‘amal (tindakan), haqq 

(kebenaran), nutq (nalar), nafs (jiwa), qalb (hati), aql (pikiran), 

maratib (derajat), ayah (simbol) dan adab (etika). 97 

Demikianlah ketiga term yang menunjuk makna pendidikan 

Islam. penulis sependapat bahwa sebetulnya term yang lebih tepat 

untuk menunjuk  makna pendidikan Islam adalah term ta’dib. 

Namun, untuk penggunaan dalam  peristilahan di Indonesia ketiga 

tem ini tidak memiliki urgensi yang berarti karena untuk menunjuk 

makna pendidikan dalam Islam term “pendidikan Islam” sudah 

sangat familiar digunakan dan saya kira tidak perlu 

memperdebatkan kebenaran ketiga term di atas. Yang perlu 

 

95 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam 
(Cet. IV; Bandung : Mizan, 1994)., h. 72.  

96 Kata al-ta’dib secara bahasa mempunyai kata dan makna dasar. 
Pertama, al-ta’dib berasal dari kata dasar aduba-ya’dubu yang berarti melatih, 
mendisiplin diri untuk berprilaku yang baik dan sopan santun. Kedua, berasal 
dari kata dasar adaba-ya’dibu yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan 
yang berarti berbuat dan berprilaku sopan. Ketiga, berasal dari kata addaba 
sebagai bentuk kata kerja al-ta’dib mengandung pengertian mendidik, melatih, 
memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tandakan. Abd. Rahman Abdullah, 
Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam : Rekonstruksi Pemikiran dalam 
tinjauan filsafat pendidikan Islam: Cet. I, h. 34.  

97Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam : 
Cet. IV; 72 
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diperdebatkan dan dirumuskan secara filosofis adalah konsep 

pendidikan Islam itu sendiri. Bukan pada kata apa yang lebih tepat. 

Dalam arti substansi yang harus lebih ditekankan. 

2. Pendidikan Islam Dalam Persfektif Para Ahli 

Dalam kajian Islam, para pemikir Islam memberikan 

terminologi pendidikan yang sangat beragam. Di antara batasan 

yang diberikan oleh para pemikir pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut: 

Prof. DR. Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany 
mengartikan pendidikan sebagai perubahan yang diingini 
yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha 
pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku 
individu dan pada kehidupan pribadinya, atau pada 
kehidupan mayarakat dan kehidupan dalam alam sekitarnya 
melalui proses kependidikan.98 
Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan Islam adalah usaha, 

kegiatan atau cara pembentukan kepribadian muslim99 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi memberikan pengertian 
pendidikan Islam (al-Tarbiyah al-Islamiyah) dengan 
mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna 
dan berbahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, 
smpurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, 
halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur 
katanya, baik dengan lisan atau tulisan.100 
Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan Islam dengan 

mengumakakan : “Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan Rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

 

98 Prof.DR. Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany, Falsafah al-Tarbiyah 
al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Hasan Langgulung dengan judul Falsafah 
Pendidikan Islam, h. 399  

99 Zakiah Daradjat,  Ilmu Pendidikan Islam  (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 
bekerjasama denmgan Depag,  2000)., h.28   

100Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah : Cet. III h. 100.  
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menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran-ukuran Islam.101 

Menurut Muhaimin, pendidikan Islam mengandung tiga 

pengertian : 

a. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni 

pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan 

nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya 

yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 

b. Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan Agama Islam, yakni 

upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-

nilainya agar menjadi way of  life (pandangan dan sikap hidup) 

seseorang. 

c. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan 

berkembang dalam sejarah umat Islam.102  

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penekanan para ahli tentang defenisi 

pendidikan sangat menekankan persoalan usaha membimbing ke 

arah pembentukan kepribadian di samping ke arah perkembangan 

diri. 

 

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

1. Dasar pendidikan Islam. 

 Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Dalam 

suatu bangunan, dasar bisa diumpamakan sebagai fondasi. 

Keberadaan fondasi sangat menjamin kokohnya semua 

 

101Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. 
I;Bandung: al-Ma’arif, 1962), h. 23.  

102 Muhaimin, et.al., Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan 
Penidikan Agama Islam di Sekolah (Cet.  I  ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2001), h . 29-30.  
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bangunan yang dibangun di atasnya seperti, lantai, tiang, 

dinding dan atap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

dasar dalam pendidikan Islam akan menjamin kokohnya 

konsep pendidikan, pendidik, anak didik, proses pendidikan, 

metode pendidikan, evaluasi pendidikan, dan sebagainya.  

 Oleh karena itu, kajian tentang dasar pendidikan Islam 

penting untuk dilakukan. Fungsi dasar dalam suatu 

pendidikan adalah memberikan arah kepada tujuan yang akan 

dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya 

sesuatu.103 Demikian pentingnya kajian tentang dasar 

pendidikan Islam ini, sehingga para ahli yang concern di 

bidang pendidikan banyak mengkaji tentang dasar pendidikan 

Islam.Diantara yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai 

berikut :  

 Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa landasan 

pendidikan Islam adalah Alquran, Sunnah Rasulullah saw., dan 

ijtihad.104 

 Senada dengan pendapat Zakiah Daradjat, Ramayulis 

mengemukakan bahwa dasar pendidikan Islam ada empat, 

yaitu ; Alquran, Sunnah, Sikap dan perbuatan para Sahabat 

serta ijtihad.105 

Sementara itu, Abuddin Nata mengemukakan bahwa 

dasar pendidikan Islam itu ada dua, yaitu primer dan 

 

103 Ramayulis,  Ilmu pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta : Kalam Mulia, 
1994), h. 12. 

104 Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan 
menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki o;eh ilmuwan syari’at Islam untuk 
menetapakan/menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang 
ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Alquran dan Hadis. Zakiah Daradjat,  
Ilmu Pendidikan Islam: Cet. IV: ., h. 19-24.  

105 Ramayulis,  Ilmu pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta : Kalam Mulia, 
1994),, h. 12-21.  
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sekunder. Dasar primer adalah Alquran dan Hadis. sedang 

dasar sekunder adalah pendapat para ahli, khususnya para 

filosof Muslim.106 

 Menurut Muhaimin dan Abdul Mudjib, dasar 

pendidikan Islam mempunyai dua segi, yakni dasar ideal dan 

dasar operasional.107 Dasar ideal ini didasarkan atas pendapat 

Said Ismail Ali yang menyatakan bahwa sumber-sumber 

pendidikan Islam itu ada enam yaitu : Alquran, Sunnah 

Rasulullah saw., kata-kata sahabat, kemaslahatan masyarakat, 

nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat dan pemikiran-pemikiran 

Islam.108 adapun dasar operasional didasarkan kepada 

pendapat Hasan langgulung yang mengemukakan dasar 

operasional pendidikan Islam ada enam yaitu, dasar historis, 

dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan administrasi, 

dasar psikologis dan dasar filosofis. 109  

 

106 Abuddin Nata,  Filsafat Pendidikan Islam I (Cet. I; Jakarta : Logos 
Wacana Ilmu, 1997),   h. 15. 

107 Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
filosofis dan kerangka Dasar Operasionalnisasinya (Cet. I; Bandung : PT Trigenda 
Karya, 1993)., h. 145  

108 Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
filosofis dan kerangka Dasar Operasionalnisasinya : Cet. I; 145 . Lihat juga Hasan 
Langgulung, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam (Cet. X; Bandung : PT Alquran-
Ma’arif, 1995), h. 34-40  dan h. 189-235.  

109 Asas historis adalah yang membantu pendidik dengan hasil-hasil 
pengalaman masa lalu, dengan undang-undang dan peraturan-
peraturannya,batas-batas dan kekurangannya. Asas sodial yang memberi 
pendidik kerangka budaya dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak. Asas 
ekonomi yang memberikan persfektif tentang potensi-potensi manusia dan 
keuangan, ateri dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya dan 
bertanggung jawab terhadap belanjanya. Asas politik dan administrasi memberi 
bingkai ideologi (aqidah) dari mana pendidikan bertolak untuk mencapai tujuan 
yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Asas psikologis memberi 
informasi tentang watak pelajar-pelajar, pendidik, cara-cara terbaik dalam 
praktek, pencapaian, penilaian, dan bimbingan. Yang terakhir asas filsafat 
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 Abdurrahman al-Nahlawi membedakan antara sumber-

sumber pendidikan Islam dan dasar-dasar pendidikan Islam. 

Sumber pendidikan Islam adalah Alquran dan Sunnah. 

Sedangkan dasar-dasar pendidikan Islam adalah konsepsi 

Islam tentang manusia, alam, dan kehidupan serta dasar-

dasar peribadatan, landasan syariat, masalah-masalah 

pendidikan, dan peranan akidah dalam pendidikan. 110 

 Menurut Azyumardi Azra, dasar-dasar pendidikan Islam 

secara prinsipal ada tiga yang  diletakkan pada dasar-dasar 

ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Pertama, 

dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan 

Islam yang pertama dan utama adalah Alquran dan Sunnah. 

Kedua, adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak 

bertentangan dengan Alquran dan Sunnah atas dasar prinsip 

mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan 

bagi manusia. Ketiga, Kemudian warisan pemikiran Islam dari 

hasil pemikiran para ulama, filosof dan cendekiawan muslim 

yang merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. 111 

2. Tujuan pendidikan Islam 

Tujuan adalah dunia cita, yakni suasana ideal yang ingin 

dicapai atau diwujudkan112 oleh karena itu, suatu usaha yang 

 

memberi kemampuan memilih yang lebih baik, memberi arah suatu sistem, 
mengontrolnya dan memberi arah kepada semua asas-asas yang lain. Lihat 
Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Pt Alhusna Dzikra, 
2000), h. 6-12.  

110 Abdurrahman Nal-Nahlawi, , Ushul al-Tarbiyah al-Silamiyah wa 
Asalibuha, diterjemahkan oleh  Sihabudin dengan judul Pendidikan Islam di 
Rumah, Sekolah dan Masyarakat, h. 34-84.  

111 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju 
Millenium Baru         ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.  

112 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam  (Cet. II  : Jakarta : Bumi Aksara, 
1999), h. 159.  
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tidak mempunyai tujuan tidaklah mempunyai arti apa-apa. 

Dengan kata lain merumuskan tujuan bagi usaha yang ingin 

dilakukan sangatlah penting. Pentingnya perumusan tujuan 

tercermin pada empat fungsi tujuan, yaitu sebagai berikut :  

a. Untuk mengakhiri usaha yang dilakukan. 

b. Untuk mengarahkan usaha yag dilakukan 

c. Tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan lain, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun 

tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama 

d. Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha itu.113 

Gambaran di atas semakin mempertegas tentang 

pentingnya merumuskan tujuan terhadap kegiatan atau usaha 

yang dilakukan terlebih kalau usaha yang dilakukan 

merupakan kegiatan jangka panjang yang tidak secara singkat 

dapat dicapai. Termasuk dalam hal ini tujuan pendidikan.  

Para ahli pendidikan telah merumuskan tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai. Dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara tahun 1993 dikemukakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur,berkepribadian, 

mandiri, maju tangguh, cerdas, kreatif, dan terampil, 

berdisisplin beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, 

dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan 

nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal 

rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan 

kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa 

 

113 Ahmad D Marimba., Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: al-
Ma’arif: h. 44-45.   
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dan sikap menghargai jasa pahlawan serta berorientasi masa 

depan.114 

Tujuan pendidikan nasional dalam GBHN di atas, sejalan 

dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang berbunyi : 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.115 
 

  Dalam kajian pendidikan Islam, para pakar pendidikan 

Islam memiliki beragam rumusan tentang tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai. Di antara yang dapat dikemukakan pada 

bagian ini adalah sebagai berikut :  

Ahmad D. Marimba lebih menyederhanakan tujuan 

pendidikan Islam dengan mengatakan bahwa tujuan 

pendidiikan Islam itu ada dua yaitu tujuan akhir dan tujuan 

sementara. Tujuan akhir yang dituju oleh kegiatan pendidikan 

adalah terbentuknya kepribadian muslim. 116 Adapun tujuan 

 

114 Ketetapan MPR RI Th. 1993 No. II Tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara RI Tahun 1993-1998. h. 3 

115 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 Tentang 
Siistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4.  

116Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba ini 
tercermin dalam defenisinya tentang pendidikan Islam yaitu Pendidikan Islam 
adalah bimbingan jasmani dan Rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 
menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 
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sementara dalam pendidikan Islam adalah tercapainya 

kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca dan menulis, 

pengetahuan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan dan 

keagamaan, kedewasaan jasmani dan rohani 117  

Tujuan pendidikan Islam menurut Omar Muhammad al-

Toumy al-Syaebani adalah perubahan yang diingini yang 

diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan 

untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari 

kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada 

alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses 

pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu 

kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi 

dalam masyarakat.118 

Menurut M. Arifin, tujuan pendidikan itu sangat luas. 

Namun apabila tujuan pendidikan itu diasumsikan pada tugas 

dan fungsi manusia secara filosofis, maka tujuan pendidikan 

itu akan  tercermin pada tiga hal sebagai berikut :  

a. Tujuan individual yaitu untuk mempersiapkan dirinya dalam 

kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Tujuan sosial yaitu yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat sebagai keseluruhan, dan dengan tingkah laku 

masyarakat umumnya serta dengan perubahan-perubahan 

 

Kepribadian utama yang dimaksudkan adalah kepribadian muslim yaitu 
penyerahan diri sepenuhnya terhadap Allah swt. Lihat Ahmad D Marimba., 
Pengantar Filsafat Pendidikan Islam : h. 23-49. 

 

117Ahmad D Marimba., Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: al-
Ma’arif:  h. 23-49. 

118Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany, Falsafah al-Tarbiyah al-
Islamiyah, diterjemahkan oleh Hasan Langgulung dengan judul Falsafah 
Pendidikan Islam: h. 398-399.  
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yang diinginkan pada pertumbuhan pribadi, pengalaman 

dan kemajuan hidupnya.  

c. Tujuan profesional yang menyangkut pengajaran sebagai 

ilmu, seni dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam 

masyarakat.119 

Lebih lanjut M. arifin mengemukakan ketiga hal di atas 

merupakan tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai 

sehingga dapat mewujudkan manusia paripurna seperti 

dikehendaki oleh ajaran agama Islam.120 

Tidak jauh berbeda dengan M. Arifin, Zakiah Daradjat 

memerinci tujuan pendidikan Islam ke dalam empat bagian, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Tujuan umum tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran, atau dengan 

cara lain. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan 

yang meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi 

sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. 

Dengan kata lain terciptanya insan kamil (manusia 

paripurna) 

b. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah terdapat pada waktu 

hidup di dunia ini telah berakhir, dalam arti bahwa yang 

diharapkan dari pendidikan Islam adalah mati dalam 

keadaan brserah diri kepada Allah. 121 

 

119 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Cet. IV; Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 
42.  

120 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner : Cet. IV; h. 42 

121 Tujuan akhir dalam pandangan Zakiah Daradjat ini direduksi 
dari firman Allah Q.S. Ali Imran (3) : 102 yang artinya : “Wahai orang -
orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar -
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c. Tujuan sementara yaitu tujuan yang akan dicapai setelah 

anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang 

direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. 

Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola 

takwa sudah nampak dalam ukuran seerhana, sekurang-

kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada 

pribadi anak didik. 

d. Tujuan operasional yaitu tujuan praktis yang akan dicapai 

dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Tujuan 

operasional ini tertuang dalam TPU (tujuan pembelajaran 

umum) dan TPK (tujuan pembelajaran khusus). 122 

Menurut Mohammad Athiyah al-Abrasy, pendidikan 

budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam dan Islam telah 

telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan 

akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak 

yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan 

Islam.123 

Sementara itu, menurut Hasan Langgulung, berbicara 

tentang tujuan pendidikan mengharuskan berbicara tentang 

tujuan hidup oleh karena tujuan hidup ini menurutnya 

tercermin dalam QS. al-An’am ayat 162 yang artinya 

katakanlah: “sesungguhnya sembahyangku dan ibadah hajiku, 

seluruh hidup dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan 

Seluruh Alam.”124 

 

benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan  
muslim.” Lihat Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya : , h. 92.  

122 Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam :Cet. IV; h. 30-33.  

123 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah : Cet. III h. 1-2. 

124 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi 
dan Pendidikan (Cet. I; Jakarta:Pustaka al-Husna, 1968), h. 33.  
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Senada dengan pendapat Hasan Langgulung di atas, 

M. Natsir mengemukakan bahwa yang dituju oleh pendidikan 

kita adalah perhambaan terhadap Allah. Perhambaan ini 

bukanlah suatu perhambaan yang menberi keuntungan 

kepada obyek yang disembah, tetapi perhambaan yang 

mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah. Orang 

yang memperhambakan segenap jasmani dan rohaninya 

kepada Allah swt adalah untuk kemenangan dirinya dengan 

arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia, 

itulah tujuan hidup manusia125 di atas dunia dan itulah tujuan 

pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita 

kaum muslim.126  

Menarik untuk diamati tentang komentar M. Quraish 

Shihhab, pakar Tafsir kontemporer di Indonesia, tentang 

tujuan pendidikan nasional yang tercermin dalam GBHN. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, seperti yang dikemukakan pada halaman 67, 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

 

125Tujuan hidup yang digambarkan M. Natsir dan kemudian dijadikannya 
sebagai tujuan pendidikan yang harus diemban bagi ppendidikan Islam di 
dasarkan pada Q.S.Al-Naml yang artinya : Dan barang siapa yang bersyukur pada 
Tuhan, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan 
barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnyaTuhanmu Maha Kaya lagi Maha 
Mulia. Lihat  Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya:  h. 598.  

126 M. Natsir, Capita Selecta (Jakarta W. Van Hoeve, 1954), h. 60  
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Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut M. 

Quraish Shihhab, melihat ada 4 hal yang ingin dicapai, yaitu 

terbentuknya manusia Indonesia yang : 

a. Takwanya tinggi kepada Tuhan Yag Maha Esa  

b. Cerdas dan terampil 

c. Berbudi pekerti  luhur dan berkepribadian  

d. Memiliki semangat kebangsaan.127 

Lebih lanjut M. Quraish Shihhab mengatakan, jika diamati 

tidak satu pun dari 4 hal di atas yang tidak ditemukan dalam 

analisis ayat-ayat Alquran. Satu-satunya mungkin yang 

dipertanyakan adalah butir keempat. Namun, bila disadari bahwa 

semangat kebangsaan pada hakikatnya adalah rasa kebersamaan 

hidup dalam satu wilayah atau lingkungan, disertai kesadaran kan 

persamaan nasib, sejarah dan masa depan yang harus 

dipertanggungjawabkan bersama, maka pertanyaan tersebut tidak 

akan lahir, karena ia pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan 

salah satu tugas kekhalifahan yang tidak dapat diabaikan. Kaitan 

semangat kebangsaan dengan fungsi kekhalifahan serta tugas 

memakmurkan bumi ditemukan pula secara jelas dalam ayat 13 

surat al-Hujurat, yang menjelaskan tujuan penciptaan manusia 

bersuku-suku dan berbanga-bangsa yakni untuk saling 

mengenal.128   

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

para ahli, meskipun memiliki beragam ungkapan dalam 

perumusan tujuan pendididikan Islam, akan tetapi pada 

dasarnya mereka sejalan untuk memuarakan tujuan 

pendidikan Islam kepada terbentuknya manusia yang baik, 

 

127 M. Quraish Shihhab, Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat (Cet.  VII  : Bandung : Mizan,1994), h. 174.  

128 M. Quraish Shihhab, Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat : Cet.  VII: h. 174.  
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yaitu manusia yang beribadah kepada Allah dalam rangka 

pelaksanaan fungsi kekhalifahannya di muka bumi.  

 

C. Pendidik, anak didik, Metode dan Lingkungan Pendidikan 

dalam Pendidikan Islam. 

1. Pendidik. 

Pendidik atau Guru  menurut etimologi adalah orang yang 

kerjanya mengajar129. Pengertian ini memberi kesan bahwa 

pendidik atau guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam 

bidang mendidik. Dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata 

yang berdekatan artinya dengan guru atau pendidik. Kata tersebut 

seperti teacher yang diartikan guru atau pengajar dan tutor yang 

berarti guru pribadi atau guru yang mengajar di rumah.130  

Sedangkan pendidik atau guru menurut pengertian 

terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri 

Djamarah,  adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung 

jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara 

individual maupun klasikal di sekolah maupun di luar sekolah.131  

Dalam kajian pendidikan Islam, ada tiga term yang 

dimaksudkan sebagai guru atau pendidik yaitu Murabbi, Mu’allim 

dan Mu’addib.132 Secara terminologi pendidik atau guru dalam 

 

129 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Cet. VII  ; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 335  

 130John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXIII; 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 560-608.  

 131 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif           (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 32   

 132Term ini berkait dengan hasil kesepakatan dalam konfrensi 
Internasional Islam I, di Mekah tahun 1977 yang merumuskan pengertian 
pendidikan mencakup tiga pengertian sekaligus yaitu tarbiyah, ta’lim dan ta’dib. 
Lihat H.M. Chatib Toha, Kapita Selekta pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1980), h. 11. Lihat juga Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1989), h. 25.   
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kajian Islam memiliki beberapa defenisi. Di antara defenisi tersebut 

adalah : 

Secara sederhana,  Ramayulis merumuskan bahwa Pendidik 

ialah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing 

anak didiknya.133 

Menurut Sutari Imam Barnadib, pendidik adalah setiap 

orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai kedewasaan, selanjutnya ia menyebutkan bahwa 

pendidik adalah orang tua dan orang dewasa lain yang 

bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak.134   

Senada dengan pendapat di atas, Ahmad D. Marimba 

mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul 

pertanggungjawaban untuk mendidik yaitu manusia dewasa yang 

karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang 

pendidikan si terdidik135  

Muhaimin dan Abdul Mujib mengatakan : Pendidik ialah 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak 

didik, baik potensi afektif kognitif dan psikomotor dan siapa saja 

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik.136  

Defenisi yang lebih detail dikemukakan oleh Ahmad Tafsir 

dengan menyatakan bahwa pendidik dalam Islam sama dengan 

teori di Barat yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap 

 

133 Ramayulis,  Ilmu pendidikan Islam, Cet. I; h. 36.  

 134 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis 
(Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 61.  

 135 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: al-
Ma’arif :  h. 37.  

136 Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
filosofis dan kerangka Dasar Operasionalnisasinya (Cet. I; Bandung : PT Trigenda 
Karya, 1993)., h. 167.   
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perkembangan anak didik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa 

dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab itu adalah 

orang tua didik. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-

kurangnya karena dua hal. Pertama karena kodrat yaitu karena 

orag tua ditakdirkan untuk bertanggung jawab mendidik anaknya. 

Kedua, karena kepentingan orang tua yaitu orang tua 

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.137 

 Bila  diperhatikan beberapa defenisi pendidikan yang 

dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam di atas, terlihat 

bahwa pendidikan Islam menggunakan tanggung jawab sebagai 

dasar untuk menentukan pengertian pendidik, sebab pendidikan 

merupakan kewajiban agama dan kewajiban hanya dipikulkan 

kepada orang yang telah dewasa.  

Karena pendidikan merupakan kewajiban agama, maka 

yang sepatutnya memegang amanah sebagai pendidik adalah guru 

atau orang yang Qualified (memiliki kualifikasi atau syarat-syarat 

tertentu) sebagai guru atau pendidik.  

Oleh karena itu, pendidik atau guru harus memiliki 

beberapa persyaratan. Di Indonesia, untuk diangkat menjadi 

pendidik atau guru, maka harus memenuhi beberapa persyaratan 

yaitu :berijazah., profesional, sehat jasmani dan rohani, takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian yang luhur, 

bertanggung jawab, berjiwa nasional.138 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh beberapa 

pakar di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa 

pendidik yang sering diistilahkan dengan guru adalah seseorang 

yang mempunyai beberapa persyaratan tertentu yang bertugas 

 

 137 Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam Persfektif Islam (Bandung : 
Remaja Rosdakarya, 1994), h. 74  

 138 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif           : Cet. I : h. 34  
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memberikan bimbingan terhadap anak didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan  

2. Anak didik 

Peserta didik dalam pengertian umum adalah setiap orang 

yang menerima pengaruh dari seseorang  atau sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan pendidikan. Sedangkan peserta didik 

dalam pengertian sempit adalah pribadi yang belum dewasa yang 

diserahkan kepada tanggung jawab pendidik.139  

Menurut HM. Arifin, peserta didik adalah makhluk yang 

sedang berada dalam suatu proses perkembangan atau 

pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing serta 

membutuhkan bimbingan dan arahan menuju ke arah titik optimal 

kemampuan fitrahnya.140  

Peserta didik adalah obyek utama dalam pendidikan. 

Pendidikan berusaha untuk membawa anak yang semula serba tak 

berdaya dan hampir seluruh hidupnya digantungkan kepada orang 

lain ketika dewasa. Dewasa dalam arti sanggup berdiri sendiri, 

tidak bergantung kepada orang lain secara penuh dan 

bertanggung jawab pada dirinya baik secara individu atau secara 

sosial atau kelompok.141 

 Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa 

pendidikan ialah bimbingan  atau pertolongan secara sadar yang 

diberikan oleh pendidik kepada sianak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan dan seterusnya kearah 

terbentuknya kepribadian muslim. Dari sisni kita mendapatkan 

 

139 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistimatik (Cet.XII; 
Yogyakarta : Andi Offset, 1987), h. 39.   

140 HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner : Cet.IV; h. 144.   

141 Amier Daein Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: 
Usaha Nasional, t.th.), h. 82.  
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gambaran bahwa pendidikan Islam tidak mempunyai keterbatasan 

waktu. Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup, mulai anak itu 

dilahirkan sampai meninggal dunia yang biasa diistilahkan dengan 

pendidikan seumur hidup (Loong life education). 

3. Metode pendidikan  

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata, yaitu meta 

dan hodo. Meta berarti “melalui” dan Hodos berarti “jalan” atau 

“cara.”142 Dengan demikian metode berarti jalan atau cara yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.143 Ini berarti bahwa 

metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang harus dilalui 

dalam kegiatan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam 

tercapai. 

Hasan Langgulung mendefenisiskan bahwa metode 

pendidikan adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan pendidikan.144    

Berkait dengan hal di atas, maka berikut ini dikemukakan 

tentang beberapa metode pendidikan atau metode  mengajar. 

Dalam menjelaskan mentode pendidikan di kalangan para ahli 

pendidikan ada yang mempersamakan antara metode pendidikan 

dan metode mengajar. Hal ini seperti dikemukakan oleh Nana 

sudjana bahwa metode mengajar ialah cara yang dipergunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran 

 

142 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 
Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner : Cet. IV; h. 61  

143 Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa metode adalah suatu cara kerja 
sistimatik dan umum, terutama dalam mencari kebenaran ilmiyah. Lihat Zakiyah 
Darajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996),  
h. 1. 

144 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam (Jakarta al-
Husna, 1986), h. 25  
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Muhammad Ali menyebutkan bahwa metode pendidikan 

itu ada  5    macam, yaitu : 

 

a. Metode kuliah (ceramah) 

b. Metode diskusi 

c. Metode Simulasi 

d. Metode demonstrasi dan eksperimen 

e. Metode inquiry dan discovery.145  

Tidak jauh berbeda dengan di atas, Syaiful Bahri Djamarah 

juga mengemukakan bahwa metode pendidikan itu bervariasi. Dia 

mengemukakan bahwa metode pendidikan itu ada  11   macam, 

yaitu : 

a. Metode proyek  

b. Metode eksperimen  

c. Metode pemberian tugas dan resitasi 

d. Metode diskusi 

e. Metode bermain peran 

f. Metode sosiodrama 

g. Metode  demonstrasi 

h. Metode  karyawisata 

i. Metode tanya jawab metode latihan 

j. Metode bercerita 

k. Metode ceramah146 

 Dengan memperhatikan beberapa pendapat tentang 

macam-macam metode pendidikan di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa metode pendidikan itu sangat bervariasi. Di 

antara pendapat di atas, ada beberapa kesamaan. Hanya saja Nana 

 

 145 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. XI ; 
Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 78-87.   

 146 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif : Cet. I; h. 195-206  
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Sudjana lebih detail dalam mengemukakan macam-macam 

metode pendidikan bagi guru. Karena itu, penjelasan singkat 

tentang pengertian macam-macam pengertian metode akan 

didasarkan pada macam-macam metode pengajaran yang 

dikemukakan oleh Nana Sudjana. Dengan, tentu saja tetap 

merujuk pada beberapa pengertian yang digagas oleh Muhammad 

Ali dan Syaiful Bahri Djamarah.  

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode pendidikan dengan 

menuturkan bahan pelajaran secara lisan.147 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang 

memungkinkan  terjadinya komunikasi langsungyang bersifat two 

way traffic sebab pada saat yang samaterjadi dialog antara guru 

dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau sebaliknya.148 

c. Metode Diskusi 

 Metode diskusi adalah metode pendidikan dengan cara 

tukar menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman 

secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian 

bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau 

untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama.149 

d. Metode Tugas Belajar Resitasi 

 Metode tugas belajar resitasi adalah cara mengajar dengan 

cara memberikan tugas kepada siswa yang bisa dikerjakan di 

rumah, disekolah, perpustakaan, dan di tempat lainnya. Tugas ini 

 

 147 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. XI ; 
Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002),.,h. 78   

 148 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar : Cet. XI; h. 80.  
Serta lihat juga Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., h. 203. 

 149 Syaiful Bahri Djamarah, Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif : Cet. : h. 198. 
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dimaksudkan untuk merangsang anak untuk aktif belajar baik 

secara individual maupun secara kelompok.150 

e. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok  yaitu metode pendidikan yang 

didasarkan pada asumsi bahwa siswa dalam satu kelas dipandang 

sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas 

kelompok-kelompok kecil (sub-sub kelompok). Dengan demikian 

guru mengajak siswa bekerja dalam situasi kelompok.151 

f. Metode Demonstrasi Dan Eksperimen 

 Metode demonstrasi dan Eksperimen yaitu metode 

pendidikan yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya 

sesuatu. Metode ini sangat efektif, sebab membantu para siswa 

untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 

(data) yang benar.152 

g. Metode Sosiodrama (Role-Playing) 

Metode sosiodrama (role-playing) yaitu meto mengajar 

dengan cara mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya 

dengan masalah sosial. 

h. Metode Problem Solving 

Metode problem solving yaitu metode pendidikan dengan 

cara mengajak siswa untuk memecahkan suatu masalah. 

i. Metode Sistem Regu (Team Teaching) 

Metode sistem regu (team teaching) yaitu metode 

pendidikan dengan cara; dua orang guru atau lebih bekerjasama 

 

 150 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif : Cet. I; h. 197 

 151 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif : Cet. I; h. 82.  

 152 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. XI ; 
Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002),, h. 84.  
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mengajar sebuah kelompok siswa. Dalam hal ini, satu kelas 

dihadapi oleh beberapa guru. 

j. Metode Latihan (Drill) 

Metode latihan (drill) metode pendidikan yang digunakan 

untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa 

yang telah dipelajari. 

k. Metode Karyawisata (Field-Trip) 

Metode karyawisata (field-trip) adalah metode pendidikan 

dengan cara guru mengajak peserta didik untuk berkunjung ke luar 

kelas yang tidak mengambil tempat yang jauh dari kelas dalam 

rangka proses belajar-mengajar. 

l. Metode Resource Person (Manusia Sumber)  

Metode ini adalah metode pendidikan dengan cara guru 

mengajak orang luar (bukan guru) memberikan pelajaran kepada 

siswa. Orang luar ini diharapkan memiliki keahlian khusus 

misalnya: petugas penyuluhlapangan pertanian diminta untuk 

memberikan penjelasan panca usaha tani di depan kelas.153 

m. Metode Survei Masyarakat  

Metode survei masyarakat yaitu metode pendidikan 

dengan cara memperoleh informasi atau keterangan dari sejumlah 

unit tertentu dengan jalan observasi dan komunikasi langsung.154 

n. Metode Simulasi  

Metode simulasi adalah metode pendidikan yang 

dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan 

pelajaran) melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui 

proses tingkah laku imitasi atau bermain peranan mengenai suatu 

 

 153 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif, Cet. I; h. 88.  

 154 Syaiful Bahri Djamarah,    Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif, Cet. I; 
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tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang 

sebenarnya.155 

Yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan metode 

pada proses interaksi dengan anak didik adalah metode praktik 

atau peragaan156 apabila metode ini di gabungkan dengan metode 

yang lainnya, mislanya metode ceramah, maka akan semakin 

bagus dan akan mendapat hasil yang maksimal  

Syaiful Bahri Djamarah menyarankan beberapa hal dalam 

memilih metode pendidikan yaitu sebagai berikut :  

1. Mempertimbangkan tujuan dengan berbagai jenis dan 

fungsinya. 

2. Mempertimbangkan anak didik dengan berbagai tingkat 

kematangannya. 

3. Mempertimbangkan situasi dengan berbagai keadaannya. 

4. Mempertimbangkan fasilitas dengan berbagai kualitas dan 

kuantitasnya. 

5. Mempertimbangkan pribadi pendidik atau guru serta 

kemampuan profesinya yang berbeda-beda.157 

 Demikianlah penjelasan singkat tentang beberapa metode 

pendidikan. Metode-metode  pendidikan atau metode mengajar 

ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut 

akan dapat malihrkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk 

menentukan metode mana yang tepat dan efektif di laksanakan, 

 

 155 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar : Cet. XI ; h. 83.  

156 Fu’ad bin Abdul Aziz asy-Sulhub : Al-Muallim al-awwal di Terjemhkan 
oleh Jamaludin LC : Begini Seharusnya menjadi Guru : Panduan lengkap 
Metrodologi Pengajaran cara Rasulullah : Cet X : Darul Haq : Jakarta, 2016, h. 104  

 157 Syaiful Bahri Djamarah, Guru    dan   Anak   Didik    dalam   Interaksi 
Edukatif : Cet. I; h.184-185.  
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dibutuhkan kejelian dan kecermatan dalam memilih metode yang 

tepat. 

4. Lingkungan Pendidikan 

 Berbicara tentang lingkungan pendidikan dalam pendidikan 

Islam, maka kita tidak bisa terlepas dari masalah siapa yang  

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dalam 

lingkungan tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya penulis 

memaparkan beberapa lingkungan pendidikan yang biasa 

diistilahkan dengan tri pusat pendidikan yang terdiri dari 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

a. Lingkungan Keluarga. 

Keluarga merupakan suatu lingkungan sosial dalam 

kehidupan umat manusia, sebagai makhluk sosial, ia merupakan 

unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluargalah terbentuknya 

tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan indipidu.  

Menurut Hammudah Abd Ati yang ditulis oleh Ramayulis 

mendefinisikan keluarga dilihat secara oprasionalisasi adalah: 

Suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam 

keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau 

pernikahan.158 

 Menurut definisi di atas keluarga diikat oleh dua hubungan 

yaitu hubungan darah dan hubungan pernikahan. Bentuk keluarga 

paling sederhana adalah keluarga inti yang terjadi atas suami isteri 

dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat 

tinggal. 

 Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama, tempat anak-anak dididik 

pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan orang tuanya 

 

158 Ramayulis,  Ilmu pendidikan Islam, Cet. I;h. 146. 
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atau anggota keluarga lainnya Pada lingkungan keluargalah 

tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia 

dini, karena pada usia dini anak lebih peka terhadap pengaruh dari 

pendidiknya. (orang tuanya dan pendidik yang lainnya)159 

 Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Alquran surah at-

Tahrim ayat 6 berbunyi sebagai berikut :     

.            ياايها اللذين امنوا قواانفسكم واهليكم ناراوقودهاالناس والحجارة  

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu.160 

 Berdasarkan ayat yang tertera di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manusia dituntut untuk senantiasa 

memelihara diri dan keluarga dari sikasa api neraka yang bahan 

bakarnya manusia dan batu. Dalam ayat ini tergambar bahwa 

orang tua sebagai pendidik dalam keluarga seharusnya betul-betul 

mendidik anak-anaknya sehingga dapat mencapai keselamatan 

hidup di dunia dan diakirat kelak.  

Disinilah letak tanggungjawab orang tua untuk mendidik 

anak-anaknya. Karena dia (anak) merupakan amanah Allah yang 

dibebankan kepada keduaorang tua yang kelak akan dimintai 

pertanggungjawaban atas pendidikan yang diberikan kepadanya.  

 Terutama pendidikan Islam, dalam lingkungan keluarga ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak didik, 

karena itu suasana pendidikan yang telah dialaminya dalam 

keluarga tersebut akan menjadi kenangan sepanjang hidupnya.

 Pendidikan Islam didalam keluarga ini diperlukan 

pembiasaan dan pemeliharaan dengan rasa kasih sayang terutama 

 

159 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam : Cet. II : h.177. 

 160 Kementerian Agama . RI :  Alquran dan Terjemahnya ( Semarang : 
Toha Putra, 1989), h. 951.  
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dari kedua orang tuanya. Orang tua seharusnya menyadari akan 

mendidik anak-anaknya kearah tujuan pendidikan Islam, yakni 

anak dapat berdiri sendiri sesuai dengan kepribadian muslim 

b. Lingkungan Sekolah 

 Sekolah adalah lembaga yang paling penting setelah 

keluarga, karena makin besar kebutuhan anak, maka orang tua 

menyerahkan tanggungjawabnya sebagaian kepada lembaga 

sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam 

mendidik anak. Dalam sekolah berlangsung interaksi belajar 

mengajar mengenai apa yang tidak dapt atau tidak sempat 

disampaikan dalam pendidikan yang berlangsung dalam 

lingkungan keluarga. 

 Sekolah adalah sebagai media pendidikan formal yang 

dialami oleh anak didik, merupakan pusat ilmu pengetahuan yang 

diterima dari guru atau pendidik setelah anak lepas didikan atau 

pembinaan orang tua pada lingkungan keluarga.  

 Pada lingkungan sekolah terjadi interaksi antara guru 

dengan muridnya, sebagai seorang guru, dalam menerapkan 

pendidikan dituntut untuk senantiasa bersikap disiplin dan 

menanamkan nilai-nilai rasa kasih sayang terhadap mereka (anak 

didik), karena merupakan kelanjutan pembinaan peribadi anak 

dalam lingkungan keluarga. 

 Usaha pembinaan pendidikan Islam oleh guru disekolah 

pada hakekatnya sama dengan tujuannya yang telah ditanamkan 

oleh orang tua dirumah, hanya saja pelaksanaan pendidikan 

disekolah tersusun secara dan sisitimatis serta metodik 

sebagaaimana tertera dalam kurikulum. Sedang dalam lingkungan 

keluarga hanya sifatnya bimbingan saja. 

 Ahmad D Marimba dalam bukunya pengantar filsafat 

pendidikan Islam menegaskan bahwa : 

Pendidikan budi pekerti dan keagamaan yang 

diselenggarakan disekolah-sekolah, haruslah merupakan lanjutan, 
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setidak-tidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan 

dalam lingkungan keluarga.161 

 Berdasar kepada apa yang telah diungkapkan oleh Ahmad 

D Marimba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

yang diberikan oleh para guru disekolah hendaknya searah dan 

difokuskan pada pembinaan akhlak dan budi pekerti sehingga 

sianak dapat menyesuaikan diri dengan apa yang telah didapatkan 

dalam lingkungan rumah tangganya. 

c. Lingkungan Masyarakat. 

 Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga 

pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan 

ini dimulai sejak anak-anak untuk beberapa jam sehari lepas dari 

asuhan keluarga dan berada diluar sekolah 

 Pendidikan yang berlangsung dalam masyarakat dapat 

dikatakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang 

dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat dan anak didik 

sendiri dengan tidak sengaja mendidik dirinya sendiri, mencari 

pengalaman dan pengetahuan sendiri mempertebal keimanan 

sendiri, kesemuanya mereka dapatkan dalam masyarakat162 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. 

yang keberadaan hidupnya tidak menyendiri. Manusia 

membutuhkan masyarakat dalam pertumbuhan dan 

perkembangan kemajuannya yang dapat meninggikan kualitas 

hidupnya. Semuanya membutuhkan masyarakat dan mereka harus 

hidup dimasyarakat. 

 Masyarakat adalah tempat pembinaan anak baik bersifat 

material maupun spritual, termasuk ilmu pengetahuan, 

 

161 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam : Cet. I :  h. 

60-61. 

162 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam : Cet. II: h. 180 
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pengalaman dan keterampilan. Dan lain sebagainya.163 Oleh karena 

itu dalam rangka pemenuhan kebutuhannya  maka diperlukan 

pendidikan 

 Dalam masyarakat terdapat wadah pembentukan 

kepribadian anak, baik dalam bentuk organisasi kepemudaan 

maupun dalam bentuk kajian-kajian atau organisasi yang 

berorientasi pada kajian keislaman.   

  

 

163 Abuddin Nata,  Filsafat Pendidikan Islam I : Cet. I h. 120. 
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BAB IV  

MANUSIA DALAM PENDIDIKAN 

ISLAM 
 

 

 

 Pembahasan tentang ilmu pendidikan yang pada khususnya 

pendidikan Islam tidak mungkin terbatas dari obyek sasaranya 

yaitu manusia. Kajian tentang hakekat manusia sejak zaman 

dahulu sampai zaman modern sekarang ini tidak akan pernah 

berakhir, mengingat karena manusia itu adalah makhluk yang yang 

unik. Mereka menyorot dari berbagai perspektif. Pada 

pembahasan ini penulis akan mengkaji manusia dalam perspektif 

pendidikan Islam. Ketika kita mengkaji mansia dalam perspektif 

pendidikan Islam, tentunya tidak terlepas dari Alquran sebagai 

sumbernya. Karena Alquranlah merupakan kitab  yang lengkap 

dan tidak ada keraguan didalamnya bagi umat Islam. 

Dalam pewarisan nilai-nilai yang ada dalam Alquran secara 

efektif dan efesien hanyalah melalui pendidikan. Sebab manusia 

dituntut mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui 

pendidikan, baik dalam lembaga pendidikan formal, informal 

maupun dalam lingkungan nonformal. Agar manusia mampu 

memperkuat eksitensinya sebagai khalifah di muka bumi,  maka, 

Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada manusia 
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dengan membekali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupannya serta dapat bertanggungjawab dan mencapai 

kemajuan dalam kehidupannya dengan baik.  

 Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, 

maka sejak itu pula timbul gagasan-gagasan untuk melakukan 

pengalihan, pelestarian dan pengembangan kebudayaannya 

melalui pendidikan. Maka dari itu dalam sejarah perkembangan 

dan pertumbuhan manusia, pendidikan senantiasa menjadi 

prioritas utama dalam rangka memajukan dan mengembangkan 

kehidupan manusia dari masa ke masa dan dari generasi 

kegenerasi  berikutnya. 

 Secara kultural, pendidikan pada umumnya berada pada 

lingkup peran, fungsi dan tujuan yang berbeda, semuanya hidup 

dalam upaya memberdayakan atau mengangkat harkat dan 

martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya. Pendidikan 

berusaha mengkondisikan manusia (anak didik) untuk menjadi 

cendekiawan sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing, 

serta sekaligus mempunyai kepribadian berdasarkan nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai ajaran agama yang 

tertuang di dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. 

 Pada pemabahasan ini, penulis akan mengkaji hakekat 

manusia dalam tinjauan pendidikan Islam dengan melihat dalam 3 

sisi yaitu : Pertama, manusia sebagai makhluk yang mulia, Kedua, 

Manusia sebagai makhluk khalifah Allah dimuka bumi, Ketiga, 

Manusia sebagai makhluk paedagogik. 

 

A. Manusia Sebagai Makhluk Yang Mulia. 

 Manusia  diciptakan oleh Allah sebagai makhluk penerima 

dan pelaksana ajaran Islam. Oleh karena itu dia diposisikan sebagai 
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makhluk yang mulia,164 dibandingkan dengan makhluk yang 

lainnya, hal ini ditegaskan didalam Firman Allah dalam Qs. Al-

Isra’(17): 70 sebagai berikut : 

الطَّي ِباَتِ   مِنَ  وَرَزَقْنَاهُمْ  وَالْبحَْرِ  الْبرَ ِ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  ءَادَمَ  بنَِي  مْنَا  كَرَّ وَلَقَدْ 

لْنَاهُمْ عَ  نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلًَ)وَفَضَّ  ( 70لىَ كَثِيرٍ مِمَّ

Artinya :  

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam 
(manusia),   kami tempatkan mereka didarat dan dilautan, 
kami beri mereka reski yang baik-baik dan kami lebihkan 
mereka dari makhluk yang lain”.165 

 Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang 

mulia dan memiliki derajat yang tinggi dibandingkan dengan 

makhluk yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam diri 

manusia itu memiliki fitrah, akal dan  qalb. 166 yang ketiganya akan 

diuraikan dibawa ini. 

b. Fitrah. 

 Belasan abad yang silam, Islam hadir dengan memberikan 

argumentasi tentang hakekat manusia yang tercermin dalam 

konsep “fitrah”-nya. sebagaimana tertuang dalam firman Allah 

swt.dalam surah Ar-Rum ayat 30. sebagai berikut: 

 َ ِ ذلَِكَ  فَأ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََّ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ اللََّّ قِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ينُ الْقيَ ِمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يعَْلمَُونَ)  ( 30الد ِ

 

Artinya :  

 

164 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IV; Jakarta: PT Iktiar 
Abadi, 1992), h. 1. Bandingkan, Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam 
(Cet. I ; Jakarta : PT Al-Husna Zikra, 2000), h. 57. 

165 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta :PT 
Toha Putra, 1995), h. 70.   

166 Muhaimin, dan  Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993), h. 11. 
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“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 
agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, tidak ada 
perubahan ciptaan Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui”.167 

Ditinjau dari segi bahasa, fitrah terambil dari akar kata al-

fathr yang berarti belahan,dan dari makna ini lahir makna-makna 

lain antara lain “penciptaan” atau “kejadian”. Kata ini terulang 

dalam Alquran sebanyak dua puluh delapan kali, empat belas 

diantaranya dalam konteks uraian tentang penciptaan bumi dan 

langit, sisanya dalam konteks penciptaan manusia baik dari sisi 

pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi 

uraian tentang fitrah manusia.168 Hal ini sejalan dengan apa yang 

disinyalir oleh Muhaimin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, 

beliau memberikan batasan makna fitrah yakni: “ciptaan, sifat 

tertentu yang mana setiap yang maujud disifati dengannya pada 

awal masa penciptaannya, sifat pembawaan manusia (yang ada 

sejak lahir), agama, as-sunnah.169 Nampaknya Muhaimin lebih 

menekankan fitrah ini terpokus pada pengertian yang mengacu 

pada pembawaan yang dibawa anak sejak ia dilahirkan. 

 Al-Rahib al-Asfahani, ketika menjelaskan makna fitrah dari 

segi bahasa, dia mengungkapkan kalimat “Fathara Allah al-khalq”  

yang maksudnya Allah mewujudkan sesuatu dan menciptakannya 

bentuk/keadaan kemampuan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan. Sedangkan makna fitrah Allah yang dikehendaki dalam 

surah Al-Rum ayat 30, adalah suatu kekuatan/daya untuk 

 

167 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta :PT 
Toha Putra, 1995., h. 645. 

168 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran:Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan ,(Cet.III; Bandung: Mizan, 1996), h. 284. 

169 Muhaimin,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Surabaya : Remaja Arbitama, 
t.th), h. 41-42. 
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mengenal mengakui Allah (keimanan kepadanya) yang 

menetap/menancap dalam diri manusia.170 Dengan demikian 

makna fitrah yakni suatu kekuatan atau kemampuan (potensi 

terpendam) yang menetap pada diri manusia pada awal 

kejadiannya, untuk komitmen terhadap nilai-nilai keimanan 

kepadanya, cenderung kepada kebenaran yang potensi itu 

merupakan anugrah Tuhan yang diberikan kepadanya (manusia). 

 Apabila kita merujuk pada firman Allah yang penulis 

paparkan diatas maka kita dapat mendapatkan suatu gambaran 

bahwa ternyata fitrah itu terdapat beberapa macam. Sebagaimana 

ditulis oleh Muhaimin yakni sebagai berikut : 

1. Fitrah beragama ; Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang 

mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk dan patuh 

terhadap tuhannya yang menguasai dan mengatur segala aspek 

kehidupan manusia dan fitrah ini merupakan sentral yang 

mengarahkan dan mengontrol perkembangan fitrah-fitrah yang 

lainnya. 

2. Fitrah berakal budi; ini merupakan potensi bawaan yang 

mendorong manusia berfikir dan berzikir dalam memahami 

tanda-tanda keagungan Tuhan yang ada di alam semesta, 

berkreasi dan berbudaya serta mengalami persoalan dan 

tantangan hidupnya dan berusaha memecahkannya. 

3. Fitrah bermoral/berakhlak; fitrah ini mendorong manusia untuk 

komitmen terhadap norma-norma atau nilai-nilai dan aturan 

yang berlaku 

4. Fitrah kebersihan dan kesucian; fitrah ini mendorong manusia 

untuk selalu komitmen tehadap kebersihan dan kesucian diri 

dan lingkungannya   

 

170 Muhaimin,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Surabaya : Remaja Arbitama, 
t.th)., h. 42. 
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5. Fitrah kebenaran; Fitrah ini mendorong manusia untuk selalu 

mencari dan mendorong manusia untuk bersikap bebas, 

merdeka tidak terbelenggu dan tidak mau berpundak oleh 

sesuatu yang lain kacuali oleh keinginannya sendiri dan 

kecintaannya kepada kebaikan. 

6. Fitrah keadilan; fitrah ini mendorong manusia untuk selalu 

menegakkan keadilan dimuka bumi. 

7. Fitrah persamaan dan persatuan; Fitrah ini mendorong manusia 

untuk menegakkan persamaan hak serta menentang 

diskriminasi ras, etnik, bahasa dan sebagainya. 

8. Fitrah individu ; fitrah ini mendorong manusia untuk hidup 

mandiri bertanggungjawab atas segala tindakan yang 

dilakukan, mempertahankan harga dirinya. 

9. Fitrah sosial; Mendorong manusia untuk hidup bersama, 

bekerja sama, bergotong royong, saling membantu dan 

sebagainya. 

10. Fitrah seksual; mendorong manusia untuk mengembangkan 

keturunan (berkembang biak) melanjutkan keturunan dan 

mewariskan tugas-tugas kepada generasi selanjutnya. 

11. Fitrah ekonomi; Mendorong manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya melalui aktivitas-aktivitas ekonominya. 

12. Fitrah politik; mendorong manusia untuk senantiasa menyusun 

suatu kekuasaan dan institusi yang mampu melindungi 

kepentingan bersama. 

13. Fitrah seni; mendorong manusia untuk menghargai dan 

mengembangkan kebutuhan seni dalam kehidupan, dan fitrah-

fitrah lainnya.171 

 

171 Muhaimin,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Surabaya : Remaja Arbitama, 
t.th)., h. 43.  Lihat pula Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: 
Kajian filosofis dan kerangkan Dasar Operasionalnisasinya, Cet. I; Bandung : PT 
Trigenda Karya. 13. 
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Potensi atau fitrah manusia sebagaimana yang telah 

dipaparkan sebelumnya, harus ditumbuh kembangkan secara 

optimal dan terpadu melalui prose pendidikan. 

c. Akal (Aqal) 

Akal adalah daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan 

merupakan salah satu daya dari jiwa yang mengandung arti 

berpikir, memahami dan mengerti. Kata akal berasal dari bahasa 

Arab, kata asalnya ‘aqala yang berarti mengikat dan menahan. 

Pada zaman Jahiliyah orang yang berakal adalah orang yang dapat 

menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, 

sehingga karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan 

bijaksana dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi.172  

Kata akal sebagai masdar (kata benda) dari ‘aqala tidak 

didapati dalam Alquran namun bentuk kata dari akal tersebut 

terdapat dalam bentuk fiil mudhari (kata kerja) sebanyak 49 buah 

dan tersebar diberbagai surah, kata yang dimaksud seperti ta’qilun 

dalam surah Al-baqarah ayat 49 dan lain sebagainya.173 

Dari banyaknya penggunaan kata-kata yang seasal dengan 

kata akal dalam Alquran sehingga kita dapat memahami bahwa 

Alquran sangat menghargai akal. Terbukti banyak sekali yang 

tertera dalam ayat-ayat Alquran serta hadis Rasulullah yang 

menunjukkan kepada kita akan ketinggian posisi akal dalam 

Alquran. 

Aliran rasional memproriotaskan akal sebagai tumpuan 

dalam mengenal baik buruk, benar dan salah. Sebalikya, aliran 

mistisme sama sekali menafikan fungsi akal manusia,  dalam 

pembahasan ini memadukan kedua aliran  tersebut.  

 

172 Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Cet. VIII; Jakarta : 
PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 98. 

173 Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Cet. VIII; Jakarta : 
PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.,  
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Dalam pandangan Al-Gazali, akal mempunyai 4 pengertian, 

yakni sebagai berikut : 

1. Sebutan yang membedakan dengan hewan 

2. Ilmu yang lahir disaat anak telah mencapai usia akil baligh, 

sehingga dapat mengetahui perbuatan yang baik dan 

selanjutnya diamalkan, dan perbuatan buruk dan selanjutnya 

ditinggalkan. 

3. Ilmu-ilmu yang didapat dari pengalaman sehingga dapat 

dikatakan siapa yang banyak pengalaman maka ia orang yang 

berakal. 

4. Kekuatan yang dapat menghentikan dorongan naluriah untuk 

menerawang jauh ke angkasa, mengekang dan menundukkan 

syahwat yang selalu menginginkan kenikmatan.174    

Dengan menganalisa pendapat al-Gazali di atas, maka kita 

dapat mengambil suatu gambaran bahwa dengan akal yang 

dimiliki oleh manusia, ia dapat menghasilkan berbagai ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, 

manusia dapat menentukan usahanya mencari jalan yang benar 

dan yang buruk, dan memberikan kepuasan dalam memecahkan 

persoalan-persoalan serta membentuk disiplin terhadap tenaga-

tenaga kepribadian yang lebih rendah (tenaga jasmaniyah, rasa 

dan karsa). 

d. Hati (qalb) 

Hakekat hati, adalah termasuk rahasia manusia, ia 

merupakan anugrah Allah swt. yang paling mulia. Dengan qalb ini, 

manusia dengan mampu beraktifitas sesuai dengan hal-hal yang 

dititahkan Allah kepadanya , qalb adalah berperan sebagai sentral 

 

174 Muhaimin, dan  Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993),, h. 42. 
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kebaikan dan keburukan manusia, yang walupun pada hakekatnya 

cenderung kepada kebaikan.175  

Al-Qalb dalam pandangan Al-Gazali  memiliki dua arti yaitu 

arti fisik dan metafisik yaitu : 

1. Arti fisik 

Al-Qalb (jantung) yaitu segumpal daging yang berbentuk 

bulat memanjang yang terletak dipinggir dada sebelah kiri. Al-Qalb 

ini bertugas mengatur peredaran darah pada seluruh tubuh, yang 

didalamnya terdapat rongga-rongga yang mengandung darah 

hitam, sebagai sumber roh. Al-Qalb ini mempunyai sifat jasmaniyah 

yang dapat ditangkap oleh panca indra. 

2. Arti metafisik. 

Al-Qalb adalah bathin sebagai tempat pikiran yang sangat 

rahasia dan murni, yang merupakan lathifah (hal-hal yang halus) 

manusia selama ia berada dalam tubuh. Al-Qalb bertanggungjawab 

kepada Allah swt. 176 

Al-Qalb merupakan pusat penalaran, pemikiran dan 

kehendak yang berpungsi untuk berpikir , memahami sesuatu dan 

bertugas atas aktualisasi terhadap segala sesuatu. Al-Qalb  dapat 

dikategorikan sebagai intuisi atau pandangan yang dalam, yang 

mempunyai ras keindahan, dan kehidupannya dari sinar mentari 

yang membawa manusia pada kebenaran serta sebagai alat untuk 

mengenal kebenaran tersebut ketika pengindraan tidak 

memainkan peranannya. 

 

175 Muhaimin, dan  Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993),, h. 38. 

176 Muhaimin, dan  Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993),. , h. 39. 
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Dengan Al-Qalb manusia dapat mengetahui hakekat dari 

segala yang ada jika tuhan telah melimpahkan cahaya kepadanya 

kemudian dinternalisasi pada kehidupannya sehari-hari. 

 

B. Manusia Sebagai Makhluk Khalifah Allah Dimuka Bumi 

Menurut Alquran, manusia menempati posisi istimewa 

dialam jagat raya ini. Manusia adalah wakil tuhan dimuka bumi, 

sebagaimana dinyatakan dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) : 30 

sebagai berikut : 

يفُْسِدُ    وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََئكَِةِ إِن يِ جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أتَجَْعلَُ فِيهَا مَنْ 

لََّ   مَا  أعَْلَمُ  إِن يِ  قَالَ  لكََ  سُ  وَنقَُد ِ بحَِمْدِكَ  نسَُب ِحُ  وَنحَْنُ  مَاءَ  الد ِ وَيسَْفِكُ  فِيهَا 

 ( 30تعَْلمَُونَ)

Artinya :  

“Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat 
sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah 
dimuka bumi. “Mereka berkata: Mengapa engkau hendak 
menjadikan (khalifah) dimuka bumi itu orang-orang yang 
hendak membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?, “Tuhan berfirman:” 
Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang yang tidak kamu 
ketahui”.177    
M. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan Alquran,  

telah membahas mengenai konsep kekhalifahan ini, menurut hasil 

penelitiannya bahwa kata khalifah dalam Alquran dalam bentuk 

tunggal terulang dua kali yakni terdapat pada surah al-Baqarah 

ayat 30 dan Shad ayat 26. Dan dalam bentuk plural (jamak) yaitu 

Khalaif dan Khulafa yang terulang sebanyak empat kali dan tiga kali 

 

177Kementerian  Agama, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta :PT 
Toha Putra, 1995). h. 13. 
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yakni pada surah Al-An’am 165, Yunus 14,73, dan Fathir 39 , al-Araf 

ayat 69,74, dan An-Namal ayat  62.178 

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata Khulafa’ yang 

pada mulanya berarti “di belakang”. Dari sini kata khalifah  sering 

kali diartikan sebagai “pengganti” (karena yang menggantikan 

selalu berada atau datang dibelakang, sesudah yang 

digantikannya).179 

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat mendapatkan 

suatu gambaran bahwa manusia diciptakan kedunia ini dengan 

mengemban amanah dari Allah swt. yaitu sebagai khalifah Allah 

dimuka bumi ini, yang harus benar-benar dipertanggung jawabkan. 

Dalam melaksanakan amanah tersebut manusia dituntut untuk 

benar-benar mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini 

Sejalan dengan apa yang telah diuraian oleh Hasan Langgulung 

dalam bukunya, Hasan Langgulung mengatakan bahwa manusia 

dianggap sebagai khalifah Allah tidak dapat memegang tanggung 

jawabnya sebagai khalifah kecuali kalau ia diperlengkapi dengan 

potensi-potensi yang membolehkannya berbuat demikian, lebih 

lanjut mengatakan bahwa Alquran menyatakan adanya beberapa 

ciri yang dimiliki oleh manusia untuk melaksanakan fungsi 

kekhalifahannya itu. Ciri yang dimaksud adalah antara lain dari segi 

fitrahnya yang baik sejak awal.180 

Makna filosofis dari istilah khalifah adalah ternyata tidak 

menimbulkan perbedaan pendapat, namun para ahli berbeda 

ketika mencoba mendefenisikan pendapat atau pandangan 

 

178 M. Quraish Shihab,  Membumikan Alquran , (Cet. VII ; Bandung : 
Mizan, 1994), h. 156 

179 M. Quraish Shihab,  Membumikan Alquran , (Cet. VII ; Bandung : 
Mizan, 1994), h. 157. 

180 Hasan Langgulung , Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisis Psikologi 
dan Pendidikan, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986 ), h. 57. 
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mereka. Sebagaimana khalifah dengan makna pengganti atau 

pemimpin. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka 

kita berhadapan dengan tiga pandangan yakni sebagai berikut : 

a. Manusia sebagai Species telah mengantikan species lain yang 

sejak itu menusia bertempat tinggal dimuka bumi. 

b. Tidak perlu mempertimbangkan para pendahulu manusia, atau 

siapa makhluk sebelum manusia dimuka bumi ini. Kata khalifah 

secara sederhana menunjuk kepada kelompok masyarakat yang 

menggantikan kelompok lainnya. 

c. Pandangan ini memberi tekanan pada proses istikhlaf itu lebih 

penting. Dinyatakan bahwa khalifah secara tidak sederhana 

menggantikan yang lainnya yang secara nyata benar-benar 

khalifah Allah.181    

Dengan melihat uraian diatas, maka kita mendapatkan 

suatu gambaran bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini 

adalah sebagai pengganti, Dia sangat memegang peranan penting 

dalam kepemimipinan dan kekuasaan dari yang digantikannya. 

Sebagai seorang pemimpin dan penguasa. Ia mempunyai 

wewenang untuk menentukan pilihan dan bebas untuk 

menggunakan segala potensi yang dimilikinya demi kemaslahatan 

yang dipinpinnya.  

Tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi antara lain 

menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran dimuka bumi, serta 

mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup dimuka bumi 

dengan cara beriman dan beramal saleh, bekerjasama dalam 

menegakkan kebenaran dan kesabaran.182  

 

181 Abdurrahman Shaleh Abdullah, Educational theory a Qur’anic Outlock, 
Diterjemahkan oleh H. M. Arifin dan Zainuddin Dalam Judul Teori Pendidikan 
Menurut Alquran, (Cet. I; Jakarta: Rhineka Cipta, 1990), h .46.  

182 Muhaimin, et, al , Paradigma Pendidikan Islam Upaya mengepektifkan 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Cet. I ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 22. 
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Lebih jauh Muhaimin menulis,  bahwa tugas-tugas 

kekhalifahan tersebut dikembangkan dalam bentuk tugas 

kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhlaifahan dalam 

lingkungan keluarga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat serta 

tugas kehalifahan terhadap alam.  

Menyangkut tugas kekhalifahan tehadap diri sendiri yakni: 

Menuntut ilmu pengetahuan karena manusia adalah makhluk yang 

dapat mendidik dan harus di di didik,  menjaga dan memelihara diri 

dari segala sesuatu yang dapat meninbulkan bahaya, menghiasi 

diri dengan akhlak yang mulia. 

Tugas kekhalifahan dalam keluarga/rumah tangga 

mencakup yakni membenuk rumah tangga bahagia dan sejahtera 

atau keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah/cinta kasih 

dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya  sebagai 

suami istri atau ayah dan ibu dalam suatu rumah tangga.  

Tugas kekhalifahan dalam masyarakat yakni mewujudkan 

persatuan dan kesatuan umat, tolong menolong dalam hal 

kebaikan serta menegakkan keadilan.  183 

Dari keterangan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa 

dalam kaitannya dengan pendidikan Islam ialah bahwa manusia 

agar mampu mengemban amanahnya dari Allah yaitu menjalankan 

tugasnya dimuka bumi  baik sebagai Abdullah (hamba Allah yang 

harus tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan kehendak-Nya 

serta mengabdi hanya kepada-Nya) maupun sebagai khalifah Allah 

di bumi, yang menyangkut pelaksanan tugas kekhalifaan  terhadap 

diri sendiri,dalam keluarga/rumah tangga, dalam masyarakat, dan 

tugas kekhalifahan terhadap alam 

 

 

183 Muhaimin, et, al , Paradigma Pendidikan Islam Upaya mengepektifkan 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Cet. I ; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 22. 
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C. Manusia Sebagai Makhluk Paedagogis. 

Makhluk paedagogik adalah makhluk Allah yang dilahirkan 

dengan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. 

Makhluk yang dimaksud adalah manusia. Dialah yang memiliki 

potensi yang dapat dididik dan dapat mendidik sehingga mampu 

mengemban tugas kekhalifahannya dimuka bumi. Ia dilengkapi 

dengan fitrah Allah berupa bentuk atau wadah yang dapat di isi 

dengan berbagai kecakapan dan ketrerampilan yang dapat 

berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang 

mulia. Pikiran, perasaan dan kemampuannya berbuat merupakan 

komponen dari fitrah itu. 

Allah memang telah menciptakan semua makhluk-Nya 

berdasarkan Fitrah-Nya. Akan tetapi fitrah Allah untuk manusia 

yang disini diterjemahkan  dengan potensi yang dapat dididik 

sekaliguis dapat mendidik, memiliki kemungkinan berkembang 

dan meningkat. Karena jika potensi tersebut tidak dikembangkan 

niscaya ia akan kurang bermakna dalam kehidupanya.184 Oleh 

sebab itu perlu dikembangkan dan pengembanganya senantiasa 

dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. 

Untuk semakin membuktikan bahwa manusia itu adalah 

makhluk yang dapat dididik dan mendidik, maka penulis 

memaparkan salah satu teori pendidikan sebagaimana ditulis oleh 

Mappanganro yang dikemukakan oleh Kerchenteiner dengan teori 

konveregensinya, beliau menggambungkan dua teori yakni teori 

nativis dan empiris  yang melahirkan sebuah teori yaitu bahwa 

perpaduan pembawaan dan pengalaman atau lingkungan 

merupakan faktor yang menentukan perkembangan seseorang.185 

 

184 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IV; Jakarta: PT Iktiar 
Abadi, 1992), h. 16. 

185 Yang dimaksud dengan teori Empirisme adalah suatu paham yang 
berpendirian bahwa faktor pengalaman sajalah yang merupakan  faktor yang 
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Dengan proses pendidikan, potensi yang dimiliki oleh 

manusia dapat dikembangkannya, meskipun dilahirkan bagaikan 

kertas putih, bersih, belum berisi apa-apa dan meskipun ia lahir 

dengan pembawaan yang dapat berkembang sendiri namun 

perkembangan itu tidak akan maju jikalau tidak melalui proses 

tertentu, yakni proses pendidikan. 

Islam telah memberi petunjuk adanya fitrah pada diri 

manusia. Kita dapat lihat Pada salah satu hadis Rasulullah 

saw.sebagai berikut : 

ِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلَى   عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ

رَانِهِ  دَانِهِ وَينَُص ِ ِ الْفِطْرَةِ فَأبَوََاهُ يهَُو 
186 

Terjemhanya; 

Dari Abu Hurrairah r.a, dia berkata : Rasulullah saw. 
bersabda :“Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam 
keadaan suci (fitrah), kedua orang tuanyalah yang 
membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi.” 
Berdasarkan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa 

setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya, maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 

Hadist dimaksud menjelaskan adanya fitrah pada diri manusia, 

dalam hal ini pembawaan, yang dapat menerima pengaruh dari 

lingkungan. 

 

menentukan watak serta kepribadian seseorang. Aliran ini meniadakan fakor 
pembawaan atau bakat. Dan teori Nativisme adalah sutu faham yang 
berpendirian bahwa perkembangan manusia hanya dipengaruhi oleh 
pembawaan, dengan demikian diingkari adanya pengaruh-pengaruh dari 
keadaan atau lingkungan. Mappanganro, Refleksi Analisis Fitrah Manusia dan 
Nilai-Nilai dalam Pengembangan Pendidikan IslamMemaski Abad XXI, Orasi Ilmiah/ 
Pengukuhan Guru Besar IAIN Aalauddin Makassar November 1997, h. 6. 

186 Abu Dawud bin Sulaiman bin As’as al-Sijistani, Sunan Abu Dawud  Jilid 
IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 1994. Lihat pula Ahmad bin Hanbal, Musnad 
Ahmad bin Hanbal Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 282.  
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 Pengolahan potensi-potensi yang tersembunyi yang dimiliki 

oleh manusia tersebut merupakan salah satu tugas utama 

pendidikan Islam, yakni bimbingan untuk mengubah potensi-

potensi itu menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Potensi 

tersebut  sangat besar paedah dan pengaruhnya dalam 

perkembangan serta kelanjutan hidup dan kehidupan umat 

manusia 
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BAB V  

KORELASI ANTARA MANUSIA  

DENGAN PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan tiga 

persoalan yakni: Pertama, Manusia sebagai makhluk yang 

membutuhkan pendidikan, Kedua, Pengembangan fitrah melalui 

pendidikan, dan Ketiga, Hubungan pendidikan dengan tujuan 

hidup manusia.  

 

A. Manusia Sebagai Makhluk yang Membutuhkan Pendidikan 

Manusia sebelum lahir membutuhkan pendidikan yang 

disebut pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal merupakan 

tahap awal dan merupakan persiapan mendidik dalam alam rahim, 

pendidikan ini merupakan salah satu penentu keberhasilan 

pendidikan anak selanjutnya. 

Mendidik anak adalah perbuatan yang besar, karena  

membutuhkan kesabaran tinggi dan pengorbanan yang besar, 

baik karena waktunya yang terlalu lama juga tenaga dan dana 

yang diperlukannya cukup besar. Mengenai tahapan ini kita dapat 

melihat seperti disinyalir oleh Ahmad tafsir, beliau menulis bahwa 

pendidikan anak bermula pada saat anak masih berada dalam 
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kandungan sampai lahir dan selanjutnya sampai berumur 25,  

tahun atau lebih, selanjutnya kira-kira anak tersebut  telah 

menyelesaikan studinya ditingkat S1 diperguruan tinggi.187 

 Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilahirkan kedunia, 

belum mengetahui apa-apa. Dia membutuhkan pendidikan, Dia 

adalah makhluk yang disitilahkan dengan  Homo Educandum yakni 

makhluk yang dapat dididik dan sekaligus dapat mendidik. Hal 

yang demikian inilah yang membedakan dengan makhluk lain. 

Dengan pendidikanlah  manusia dapat mengenal jati dirinya. Tanpa 

pendidikan, manusia tidak akan dapat mengenal atau menjadi 

manusia yang sesungguhnya. 

Ahmad. D Marimba, memberikan definisi pendidikan yakni 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju kepribadian 

yang utama.188 Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pemakaian 

istilah bimbingan atau pimpinan oleh karena istilah ini dapat 

menunjukkan sifat hubungan yang kita perlukan dalam usaha-

usaha pendidikan. Dalam istilah bimbingan atau pimpinan tersirat 

dua subyek yang berhubungan (anak dan pendidik) dan yang 

membimbing memiliki sifat yang lebih (pendidik) kepada yang 

kurang (siterdidik).189  

Tinjauan pendidikan yang dikemukakan oleh Ahmad D 

Marimba di atas menurut hemat penulis, hanyalah melihat 

pendidikan secara umum. Oleh karena kajian ini mengacu pada 

pendidikan Islam, maka penuilis mencoba melihat dari sisi 

 

187 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Cet. I; 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996 ) , h. 12. 

188 Ahmad. D. Marimba, Pengantar Filsapat Pendidikan Islam (Cet. X; 
Bandung : PT Al-Ma’arif, t.th), h. 19 

189 Ahmad. D. Marimba, Pengantar Filsapat Pendidikan Islam : Cet. X; h. 
19 
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pendidikan Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syaibani bahwa 

pendidikan Islam adalah sebagai usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan peribadinya atau kehidupan 

kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui 

proses pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.190 

Selanjutnya kita melihat hasil seminar pendidikan Islam se-

Indonesia tahun 1960 yang menghasilkan rumusan pendidikan 

Islam yakni bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani 

menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, megajarkan, 

melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran 

Islam.191 

Dengan melihat defenisi pendidikan Islam yang 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui 

penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 

aspeknya.  

  Pendidikan Islam adalah hal yang sangat fundamental bagi 

kelangsungan hidup manusia sesuai dengan tata nilai idiologis dan 

kultural bangsa. Proses pendidikan diingatkan agar lebih 

bermakna dan dapat memberi kesadaran akan potensinya 

(kemapuannya). Dan dengan begitu pendidikan harus mampu 

merangsang manusia untuk mempergunakan potensi tersebut 

sesuai dengan tata nilai kemanusiaannya yang agung dan luhur. 

 

190 Omar Muhammad al-Taumi al-Syaebani, Falsapat al-Tarbiyah al-
Islamiyah, diterjamahkan oleh Hasan Langgulung dengan judul, Filsafah 
Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.339.  

191 Muhaimin, dan  Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
Filosofis dan  Kerangka Dasar Operasionalnya,  (Cet. I; Bandung : PT Triganda 
Karya, 1993),.. h. 136.  
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Sebagai sesuatu yang cukup fundamental, sasaran 

pendidikan lebih bermuara pada upaya memberikan pengetahuan 

bagi manusia untuk memajukan dan mempertinggi kualitas 

hidupnya, baik dalam skala kehidupan pribadi bermasyarakat 

maupun berbangsa yang sesuai dengan rel-rel yang telah 

digariskan dalam ajaran Islam.   

 

B. Pengembangan Fitrah Manusia Melalui Pendidikan. 

 Manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi, selain menjadi 

hamba-Nya yang senantiasa dituntut untuk selalu mengababdikan 

diri kepada-Nya juga manusia diciptakan untuk mengemban tugas 

kekhalifahan. Dengan tugas kekhalifahannya itulah sehingga 

manusia dilengkapi dengan potensi jasmaniyah dan rohaniyah 

yang pada potensi tersebut harus dikembangkan secara optimal  

sehingga berdaya guna dalam merealisasikan tugas 

kehalifahannya dimuka bumi. 

 Dalam mengoptimalkan potensi yang dimilki oleh manusia 

tersebut (jasmani dan rohani) salah satu  sarana yang paling efektif 

dan efesien digunakan adalah dengan melalui pendidikan. Namun 

demikian penegembangan potensi manusia dengan melalui 

pendidikan, tidaklah menjamin akan terbentuknya bakat dan 

watak seseorang akan menjadi baik menurut kehendak sang 

penciptaNya. Allah sendiri telah menggariskan bahwa didalam diri 

manusia terdapat kecenderungan dua arah yakni arah ketakwaan 

dan kekafiran.192    

 Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Muhaimin, 

bahwa fitrah manusia bukan satu-satunya potensi manusia yang 

dapat mencetak manusia sesuai dengan fungsinya, tetapi ada 

 

192 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bima Aksara, 1987), h. 
158. 
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potensi lain yang menjadi kebalikan dari fitrah ini, yakni nafsu yang 

mempunyai kecenderungan kepada keburukan dan kejahatan.193  

 Untuk itulah fitrah harus tetap dikembangkan dan 

dilestarikan. Fitrah  berkembang secara wajar apabila mendapat 

suplay yang dijiwai oleh wahyu. Hal ini tentu didorong dengan 

pemahaman Islam secara kaffah. Semakin tinggi tingkat interaksi 

seseorang kepada Islam akan semakin baik pula perkembangan 

fitrahnya. 

 Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad 

Syafi’i Ma’arif yang disinyalir dalam bukunya membumikan Islam, 

beliau memaparkan bahwa potensi fitrah jangan disia-siakan untuk 

sesuatu yang tidak bermakna. Kesungguhan, keseriusan dalam 

bertugas dan mencari ilmu pengetahuan wajiblah menjadi titik 

perhatian utama kita. Kita tetap dengan kepala tegak akan tetapi 

dengan hati yang senantiasa tunduk kepada Allah dan kepada 

prinsip kebenaran. Hidup ini terlalu singkat untuk dipermain-

mainkan, kita memantapkan niat berfikir besar dan berbuat besar. 

Insya  Allah194  

 Fitrah merupakan pembawaan setiap manusia sejak lahir, 

yang mengandung nilai-nilai religius serta keberlakuannya mutlak. 

Pada fitrah itu terkandung pengertrtian baik dan suci. Akan tetapi 

bisa saja mengalami perubahan karena diakibatkan oleh perintah 

nafsu semata serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu menurut 

Dawam Raharjo, Untuk pelestarian ini dapat ditempuh lewat 

 

193 Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian 
filosofis dan kerangkan Dasar Operasionalnisasinya, Cet. I;  h. 22.  

 

194 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam (Cet. I ; Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 1995), h. 90. 
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pemeliharaan sejak awal (Preventif) atau mengembalikannya 

kepada kebaikan setelah mengalami penyimpangan.195  

 Islam telah memberikan petunjuk adanya fitrah pada diri 

manusia yang termaktub dalam hadis Rasulullah saw. maksudnya 

bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua 

orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majuzi.  

 Dengan menyimak maksud hadis tersebut, maka semakin 

jelaslah bahwa dalam diri manusia terdapat potensi atau fitrah 

yang dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. 

 Pengelolaan potensi-poitensi yang tersembunyi pada diri 

manusia merupakan salah satu tugas pendidikan Islam. yakni 

bimbingan untuk mengubah potensi-potensi itu menjadi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.yang pada ujungnya sangat 

berpengaruh dalam perkembangan serta kelanjutan hidup umat 

manusia. 

 

C. Hubungan Pendidikan Dengan Tujuan Hidup Manusia. 

 Tujuan pendidikan dengan tujuan penciptaan manusia 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena dengan 

pendidikanlah mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan 

hidupnya baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan 

ukhrawi. 

 Pendidikan Islam Merupakan salah satu aspek dari ajaran 

Islam, Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari 

tujuan hidup manusia dalam Islam, yakni untuk menciptakan 

peribadi-peribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, 

dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan 

 

195 Dawam Raharjo, Insan Kamil: Konsep Manusia Menurut Islam (Cet. II ; 
Jakarta : Tempernat, 1987), h. 7. 
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diakhirat,196 Tujuan hidup namusia dalam islam inilah yang dapat 

juga disebut sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.197  

 Dalam pengertian lain yang lebih luas, ingin berupaya 

melahirkan dari rahimya menjadi manusia yang menyadari dan 

melaksanakan tugas-tugas kehalifaannya dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan tanpa mengenal 

batas. Disamping juga menyadari bahwa hakekat seluruh 

kehidupan dan penguasaan ilmu pengetahuan tersebut,tetap 

bersumber dan bermuara pada pengharapan Allah swt. sebagai 

yang maha pencipta dan maha mengetahui.198  

 Hakekat bersumber mempunyai makna, bahwa semua yang 

dilakukan didunia ini semata-mata karena perintah Allah, sehingga 

menjadi suatu keharusan yang absolut bagi setiap muslim. Hal ini 

sekaligus akan berarti sebagai ketundukannya kepada sang 

pencipta yang maha kuasa, sedangkan bermuara berarti segala 

sesuatu yang ada didunia ini harus dikembalikan kepada Allah 

swt.199 

 Bila perwujudannya telah dilaksanakan seperti pormat di 

atas, maka disamping telah melaksanakan kewajibannya yang 

sekaligus menjadi suatu amaliah atas kepatuhannya. Sisi ini 

terkadang tidak disadari dengan baik, sehingga pelaksanaan dan 

pemenuhan pendidikan sebagai semata-mata karena tuntutan 

 

196 Misalnya dalam SurahAl-Dzariat ayat 56; “Tidaklah Aku menciptakan 
jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku” atau surah Al-Imran ayat 
102; “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-
benar taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam”.  

197 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju 
Millenium Baru (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.8. 

198 Muslih Usah dan Adem Widjan, Pendidikan Islam dalam Peradaban 
Industrial (Cet. I; Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 12. 

199 Muslih Usah dan Adem Widjan, Pendidikan Islam dalam Peradaban 
Industrial : Cet. I; h. 13 
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hidup. Padahal penyadaran akan hal tersebut adalah merupakan 

kewajiban yang pada akhirnya mampu mendatangkan manfaat 

atau keuntungan-keuntungan yang lainnya.Sudah menjadi aspek 

wilayah yang ingin dicapai pendidikan Islam,yang bermaksud 

mengantarkan manusia meraih nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai 

ukhrawi. 

 Dalam pemecahan yang lebih mendalam, maka dapat 

ditemukan bahwa lahirnya manusia yang beriman dan berilmu 

pengetahuan, merupakan salah satu langkah pokok yang 

menimbulkan keseimbangan dalam diri pada setiap peribadi. 

 Hal ini mengacu pada asumsi bahwa keimanan akan selalu 

berorientasi pada ketakwaan kepada Allah swt. dan membawa 

manusia kepada kebenaran dalam membawa missi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini keimanan kepada 

sang pencipta akan mengambil peran sebagi kontrol yang 

mengendalikan hawa nafsu manusia, menurut Alquran ( [12]: 53)200 

dikatakan bahwa nafsu selalu cenderung membawa manusia 

kepada keburukan.  

 Kendali iman akan membawa manusia untuk senantiasa 

beri’tikad baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menonjolkan aspek kepentingan manusia dalam kerjanya, dalam 

arti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan menghusus 

diperuntukkan bagi pengembangan dan kesejaahteraan manusia 

dan tetap menjamin kelangsungan hidupnya menurut norma-

norma yang berlaku baik berdasarkan kriteria sosial, 

budaya,ekonomi, politik dengan etika kedamaian. Hal ini sejalan 

dengan apa yang disinyalir oleh Amin Rais dalam bukunya 

 

200 Departemen  Agama, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta :PT 
Toha Putra, 1995) h. 357. 
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membumikan Islam, bahwa hal yang demikian ini merupakan 

ajaran yang amat keras dan tegas.201 

 Disini tampaknya bahwa tujuan pendidikan Islam sangat 

menginginkan adanya ruang dominasi ketaatan dalam disiplin 

kepatuhan dan kebaikan pada kalbu setiap manusia yang 

dididiknya.  Sasaran akhir dari semuanya itu adalah mencari 

sebuah janin kemanusiaan dari kelembutan manusia sendiri bagi 

kelangsungan hidupnya, agar dapat lebih bahagia dan sejahtera, 

baik kepentingan untuk menjalankan ruang waktu duniawi 

maupun ukhrawi 

  

 

201 Amin Rais, Membumikan Islam, ( Cet. I; Bandung: Mzan, 1987), h. 110. 
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BAB VI  

STRATEGI DINAMISASI 

PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 Dalam proses pendidikan diperlukan suatu perhitungan 

tentang kondisi dan situasi dimana proses tersebut berlangsung 

dalam jangka panjang. Dalam perhitungan tesebut, maka proses 

pendidikan Islam akan lebih terarah pada tujuan yang hendak 

dicapai karena segala sesuatunya telah direncanakan secara 

matang. Itulah sebabnya pendidikan memerlukan strategi yang 

menyangkut pada masalah-masalah bagaimana melaksanakan 

proses pendidikan terhadap sasaran pendidikan dengan melihat 

situasi dan kondisi yang ada, juga bagaimana  agar dalam proses 

tersebut tidak terdapat hambatan serta gangguan baik internal 

maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan atau 

lingkungan sekitarnya. 

 W.J.S. Poerwadarminta Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, secara etimologi,  strategi diartikan sebagai ilmu siasat 

perang, akal untuk mencapai sesutu maksud.202   

 

202 W.J.S. Poerwadarminta , Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : 
Balai Pustaka, 1984), h. 965. 
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Hal ini senada  dengan apa yang ditulis oleh Prof. H. M 

Arifin M.Ed dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, beliau 

mengomentari bahwa, strategi biasanya berkaitan dengan taktik, 

(terutama lebih banyak dikenal dalam lingkungan meliter) Taktik 

adalah segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu 

dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang di harapkan 

secara optimal, Dalam proses pendidikan, taktik tidak lazim 

digunakan, akan tetapi dipergunakan istilah metode atau teknik, 

metode dan teknik mempunyai pengertian yang berbeda 

meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai suatu ujuan. Sedangkan teknik adalah cara 

mengerjakan sesuatu. Jadi metode mempunyai pengertian lebih 

luas dan lebih ideal dan knsepsional.203   

Strategi pendidikan pada hakekatnya  adalah pengetahuan 

atau seni mendayagunakan semua faktor/kekuatan untuk 

mengamankan sasaran kependidikan yang hendak diacapai melalui 

perencanaan dan pengarahan dalam operasinalisasi sesuai dengan 

situasi dan kondisi lapangan yang ada, termasuk pula perhitungan 

tentang hambatan-hambatannya baik berupa fisik maupun non 

fisik (seperti mental spritual dan moral baik dari segi subyek, 

obyek maupun lingkungan sekitar).204  

Strategi pendidikan Islam tercermin dalam firman Allah 

dalam Alquran yang terdapat pada surah Al-Qashas ( 28): 77 

sebagai berikut : 

كَمَا   وَأحَْسِنْ  نْياَ  الدُّ مِنَ  نصَِيبكََ  تنَْسَ  وَلََّ  الْْخِرَةَ  الدَّارَ   ُ اللََّّ ءَاتاَكَ  فيِمَا  وَابْتغَِ 

ُ إلِيَْكَ وَلََّ تبَْغِ الْفسََادَ  َ لََّ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ) أحَْسَنَ اللََّّ  ( 77فِي الْْرَْضِ إِنَّ اللََّّ

 

203 H.M. Arifin, M.Ed , Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan 
Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 
1996), h. 56.  

204 H.M. Arifin, M.Ed , Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan 
Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner : Cet. IV;  h. 58. 
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Artinya : 

“Dan berusahalah mendapatkan segala apa yang telah 
Allah berikan kepadamu mengenai tempat tinggalmu 
diakhirat, dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di 
dunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Alah telah 
berbuat kebaikan kapadamu.205 
Sedangkan kata dinamisasi berasal dari kata dinamis yang 

artinya suatu semangat yang mempribadi, yang telah 

diintrernalisasi dalam bentuk tenaga yang menghasilkan suatu 

gerakan maju206 

    Dengan melihat uraian di atas, maka kita dapat 

mengambil suatu kesimpulan bahwa strategi dinamisasi  

pendidikan Islam adalah metode atau teknik serta jalan yang 

ditempuh sehingga pendidikan Islam dapat mengalami 

perkembangan   

Berikut penulis akan menguraikan beberapa strategi 

dinamisasi pendidkan islam, yang mengacu pada di antaranya 

adalah sebagai berikut  

 

A. Upaya guru dalam memajukan Pendidikan Islam 

Pada urain ini, penulis akan menguraikan hal yang berkaitan 

dengan peran guru dalam memajiukan pendidikan islam,  

Meskipun Secara teoritis seorang tenaga pengajar atau 

guru, sudah paham akan langkah startegis pembelajaran, namun 

seorang guru belum tentu akan berhasil dalam menerapkan 

strategi tersebut dalam penerapan pembelajarannya di kelas. 

Kesuksesan seorang guru sangat di tunjang pada kemampuannya 

 

205 Kementerian  Agama, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta :PT 
Toha Putra, 1995), h. 

206 Ismail SM, at. al, Paradigma Pendidikan Islam (Cet. I. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), h. 334. 
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dalam menganalisa keadaan yang ada, termasuk di dalamnya, 

seperti tujuan pembelajaran, karakateristik siswa, dan sumber 

belajar. 

Guru sebagai posisinya sebagai seorang pendidik 

menempati posisi yang sangat mulia atau tertinggi di bandingkan 

dengan profesi yang lainnya. Dengan profesinya itu seorang guru 

menjadi perantara antara manusia dalam hal ini murid dengan 

penciptaNya207  guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik tidak hanya mengandalkan kepandaian saja, melainkan 

seharusnya menjadi orang yang memilki pribadi yang berbudi 

pekerti luhur dan beriman. Sekaligus dapat menajdi cotoh atau suri 

teladan terhadap anak didiknya.    

Agar seorang guru dalam melaksanakan tugasnya Allah swt 

memberi petujunk sebagaimana tertera dalam al-Qur’an surah Al-

Mudatsir (74) : 1 – 7 yang terjemahannya sebagai berkut : 

Artinya : “ Hai Orang-orang yang berselimut: bangkitlah dan beri 
peringtan, agungkanlah Tuhannmu, bersihkanlah 
pakainnmu, tinggalkan perbuatnan dosa, jangan 
menuntut imbalan (materi) yang berlebih-lebihan dan 
terhadap ketentuan tuhanmu terimalah dengan sabar ” 
QS. Al-Mudatsir (74) : 1-7208 

Jadi, seorang guru dalam melaksanakan tuganya 

soyogyanya sennatiasa menyandarakan dirinya terhadap 

tuhannya, serta snantiasa menjaga kesucian dirinya baik yang 

berkaitan dengan jiwanya maupun yang berkaitan dengan 

raganya. 

 

 

207 Abu Muhammad Ikbal, Konsep Pemikiran Al_gazali Tentang 
Pendidikan: Cet I : Madiun :  Jaya Star : 2013, h. 46  

208  Departeme Agama : Al-Qur’an dan Terjemahnya : Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI : 
CV Atlas : 1998, h. 992  
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B. Integralisasi Komponen Pendidikan       

 Dalam penerapannya, pendidikan Islam menghadapi 

tantangan yang sangat kompleks, diantaranya adalah dalam 

bentuk kendala penggunaannya terbatasnya fasilitas, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kepribadian 

siswa dari  hari kehari selama dia belajar, perubahan dan 

perkembangan masyarakat yang cepat. Pengaruh dan terjadinya 

pergeseran nilai-nilai hidup dalam masyarakat luas dan cita-cita 

atau kemauan hidup bahagia dan sejahtera dari umat manusia. 

 Tugas pendidikan dalam mencapai hal tersebut tidaklah 

mudah dan bukanlah pekerjaan yang ringan, karena 

perkembangan dan perubahan dari manusia dan masyarakatnya 

pada saat ini sangatlah cepat diakibatkan pesatnya kemajuan 

berfikir manusia. 209 

 Tantangan ini tentu dipikirkan oleh para pendidik.terutama 

dalam srategi pengembangan pendidikan Islam. Berdasarkan 

uraian diatas.Menurut hemat penulis, bahwa untuk keluar dari 

problema diatas, maka pendidik seharusnya merumuskan tujuan 

pendidikan Islam sendiri yang dalam proses pelaksanakannya 

berdasarkan dengan metode-metode yang sesuai dengan tujuan 

tersebut berdasarkan tujuan yang akan dicapainya. Dalam artian 

bahwa misalnya dalam metode ceramah saja  tentu saja tidak 

dapat diandalkan dalam pendidikan Islam, karena perkembangan 

pribadi peserta didik juga dipengaruhi oleh tantangan jaman. 

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, pendidik seharusnya 

mengintegralisasikan semua komponen-komponen pendidikan 

agar dapat mencapai tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang 

diinginkan 

  

 

209 Muhaimin, et.al., Ilmu Pendidikan Islam, Cet. I; Surabaya : Karya 
Abditama, t.th., h. 123. 
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BAB VII  

PENUTUP 
 

 

 

 Manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan, ia 

mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, baik secara 

pisik mapun secara psikhis. Hanya dengan pendidikanlah manusia 

dapat mengangkat harkat dan martabatnya. 

 Kehadiran manusia kedunia ini, membawa potensi atau 

kemampuan dasar yang dikenal dengan istilah fitrah yang harus 

dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut secara 

efektif dan efesien,  salah satu alternatif yang ditempuh adalah  

melalui proses pendidikan. 

 Pendidikan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan 

tujuan diciptakannya manusia kealam dunia ini, dengan 

pendidikanlah manusia manpu mencapai tujuan hidupnya 

sebagaimana terdapat pada ajaran Islam yakni menciptakan 

peribadi-perbadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepadanya 

dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di 

akhirat kelak. Tujuan  hidup ini disebut juga tujuan akhir 

pendidikan Islam. 

Ajaran Islam yang telah tertuang dalam Alquran dan hadis 

Rasulullah saw. telah menggariskan secara jelas dan tegas bahwa 
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diciptakannya manusia didnia ini tidak lain adalah untuk 

menghambakan diri kepadanya. Disamping itu pula dia 

mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan 

dihadapan Allah swt.  

 Pada penerapan pendidikan Islam mengalami tantangan 

yang sangat kompleks, diantaranya adalah dalam bentuk kendala 

penggunaannya terbatasnya pasilitas, sebagai upaya untuk 

mendinamisasikan pendidikan Islam adalah dengan jalan 

mengintegralkan semua komponen pendidikan. Sehingga tujuan 

pendidikan Islam benarbenar dapat tercapai sebagaimana yang 

telah direncanakan.  
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