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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf latin sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sa S Es س

 Sya Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y  Ye ي

2. Vokal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 أي
Fathah dan 

Ya 
Ai a dan i 

 أؤَ
Fathah dan 

Wau 
Au 

a dan 

u 

Contoh: 

 baina : بَيَْ 

 ḥaula : حَوْلهَ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang. Transliterasinya berupa tanda dan huruf, 

yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...  اَ...  
 ىَ 

Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى  

 Dammah dan ya ū u dan garis di atas وُ 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

 qīla : قِيلَ

 qalū : ق ال وَ 

4. Tā’marbūtah 

Terdapat beberapa cara untuk mentransliterasikan tā’marbūtah, yaitu 

tā’marbūtah yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya 

adalah [t]. Adapun tā’marbūtah yang sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada 

kata yang diakhiri dengan tā’marbūtah dan diikuti kata yang menggunakan kata 

sandang al- serta bacaan kedua terpisah, maka tā’marbūtah itu di transliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh:  

 al- ḥikmah : الحِكْمَـة ُ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (‘), adapun 

dalam transliterasi syaddah dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberikan tanda syaddah. 
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Contoh: 

ي ناَن جَّ  : Najjainā 

 rabbanā : رَبَّناَ 

Khusus untuk huruf  ي ber-tasydid di akhir kata dan didahului huruf 

berharakat kasrah, maka transliterasinya adalah seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 alī ( bukan ‘aliyy atau ‘aliy)’: ع لِيَ 

6. Kata Sandang 

Lambang kata sandang dalam penulisan Arab adalah ال (alif lam ma’rifah). 

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tidak mengikut pada bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang dalam penulisannya terpisah dengan 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-duhā (bukan ad-duha) : الضُّحىَ

7. Hamzah 

Transliterasi untuk huruf hamzah adalah dilambangkan dengan apostrof (‘) 

dan hanya berlaku bagi hamzah yang terletak pada tengah dan akhir kata. Jadi, jika 

hamzah berasa di awal kata maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 

ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’murūna : ت أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim digunakan dan menjadi bagian 

dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Indonesia, 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Jika kata-kata tersebut 

merupakan bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus tetap di 

transliterasikan secara utuh. Misalnya al-Qur’an (dari kata al-Qur’ān). 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh:  

ُالله  dīnullāh :  دِيْن 

Adapun tā’marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), huruf-

huruf tersebut dalam transliterasinya dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang dibakukan antara lain: 

swt.  : subhanahu wa ta’ala 

saw.  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  : ‘alaihi al-salam 

H  : Hijriah 
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M  : Masehi 

SM  : Sebelum Masehi 

l.  : Lahir tahun (hanya untuk orang yang masih hidup) 

w.  : Wafat tahun 

QS…/…:4  : QS al-Baqarah/2:4 

HR  : Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama  : Karmila Sari 

NIM  : 20100117022 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pelaksanaan Program Tarbiyah Islamiyah dalam Pembentukan 

Akhlak Pengurus Muslimah Lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan program 
tarbiyah islamiyah lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2) 
Mendeskripsikan pembentukan akhlak pengurus muslimah lembaga Mahasiswa 
Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini merupakan 
pendekatan yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang diamati. 

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program tarbiyah islamiyah 
lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah terlaksana dengan baik.  
Program ini dilakukan sekali dalam sepekan dengan durasi waktu sekitar 1-2 jam. 
Tempat pelaksanaannya sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan di Masjid 
Kampus UIN Alauddin Makassar dan selama pandemi Covid-19 dilaksanakan 
secara online menggunakan aplikasi Zoom. Adapun jumlah peserta dalam setiap 
kelompok berkisar 5-12 orang sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengontrolan. 
Materi yang dibawakan oleh murabbiyah disampaikan dengan baik dan jelas, serta 
menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh mutarabbiyah. Program 
tarbiyah islamiyah memberikan dampak positif terhadap pembentukan akhlak 
pengurus muslimah lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah seperti 
bertutur kata yang baik kepada orang lain, bertegur sapa dengan orang lain dan 
menghargai pendapat orang lain telah dilakukan dengan baik. Adapun 
memperhatikan orang lain ketika diajak berbicara beberapa pengurus muslimah 
lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah belum mampu 
melakukannya dengan baik. 

Implikasi dari penelitian ini hendaknya murabbiyah menyadari perannya 
dalam pembentukan akhlak pengurus sangat besar. Kepada pengurus lembaga 
Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah diharapkan selalu berusaha 
mengikuti kegiatan tarbiyah islamiyah dengan penuh semangat. Mereka harus 
menyadari bahwa program tarbiyah islamiyah adalah salah satu program yang bisa 
membentuk akhlak baik, terutama akhlak kepada orang lain.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting, Allah swt. 

memuji Rasulullah saw. karena akhlaknya yang baik. Akhlak pada umumnya 

memiliki ciri-ciri pada setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia dan 

telah menjadi kepribadiannya. 1  

Akhlak bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk dengan tidak sengaja atau 

hadir begitu saja. Akhlak merupakan sesuatu yang harus menjadi kebiasaan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya. 

Dikalangan umat Islam, masalah akhlak sering kali tidak digambarkan 

dengan baik dan benar jika dibandingkan dengan penggambaran tentang syariat, 

terutama yang berhubungan dengan muamalah sehingga banyak yang tidak 

mengenal dengan baik akhlak menurut ajaran agama Islam dan mengakibatkan 

pengamalan akhlak menjadi tidak sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah. Rasulullah 

saw. dalam kesehariannya selalu menunjukkan akhlak yang mulia kepada seluruh 

makhluk.2 Suri teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. selama hidupnya 

merupakan akhlak yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Qalam/68:4. 

 وَإِنَّكَ لعََلََٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ  

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.3 

 

1Ahmad Hawassy, Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja (Cet. I; Jakarta: PT Naraya 

Elaborium Optima, 2020), h. 4. 

2Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Cet.XVI; Depok: Rajawali Pers, 2018), 

h.349. 

3Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 564 
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Dalam tafsir Muyassar, kandungan dari ayat ini yaitu, Allah swt. 

menjelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. benar-benar memiliki akhlak 

yang agung dan pantas untuk ditiru, yaitu akhlak yang dikandung oleh al-Qur’an. 

Pelaksanaan terhadap al-Qur’an merupakan ciri khusus Rasulullah saw., beliau 

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.4 

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. tidak lain hanya untuk 

menyempurnakan akhlak. Pentingnya Nabi dan Rasul untuk mendidik manusia 

kepada akhlak yang baik disebabkan manusia tidak akan mengetahui secara 

keseluruhan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika Allah tidak mengutus 

Rasul-Nya, tentulah umat manusia tidak akan mengetahui mana yang baik dan 

mana yang buruk. Karena, persoalan yang baik dan yang buruk ditentukan wahyu 

yang disampaikan kepada Rasul. Akal manusia akan terbentur mengetahui Tuhan, 

dan akan lemah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.5 Akhlak 

Rasulullah saw. sudah terjamin kebenarannya sebagaimana yang terdapat dalam 

satu riwayat hadis sebagai berikut: 

تَُم مَ صَا ل حَ    قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عَلَيه  وَسَلَّمَ:  هُرَ يرةََ، قاَلَ:  عَنْ أب          اَ بعُ ثْتُ لِ  " "إنََّّ الِْخْلََق 
 )رواه احمد ( 6

Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya aku 
diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (H.R. Ahmad) 

 

4Hikmat Basyir, dkk, Tafsir Muyassar Memahami al-Qur’an Dengan Terjemahan dan 

Penafsiran Paling Mudah (Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 827-828. 

5Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna) (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 

h.291. 

6Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, 

Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Juz.XIV: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 513. 
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Selain itu ilmu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya 

membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Ilmu akhlak berfungsi 

memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu 

perbuatan untuk selanjutnya menetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang baik atau yang buruk. Akhlak yang mulia juga berguna dalam 

mengarahkan dan mewarnai berbagai aktifitas kehidupan manusia disegala bidang. 

Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju yang disertai 

dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang 

ia miliki itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia.7 

Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terdapat beberapa organisasi lembaga 

dakwah, salah satunya adalah Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah. Sebagai sebuah lembaga dakwah, maka tentu program-program yang 

dijalankan tidak terlepas dari syiar-syiar keislaman. Salah satu program yang 

dijalankan oleh Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah adalah 

program tarbiyah islamiyah. Program ini bertujuan untuk membentuk pribadi 

muslim yang berakhlak karimah. Idealnya seseorang yang telah mengikuti tarbiyah 

islamiyah tentu telah memahami pentingnya memiliki akhlak yang baik terlebih 

lagi jika dia adalah seorang pengurus lembaga dakwah, maka harus menjadi teladan 

yang baik untuk orang lain.   Akan tetapi berdasarkan hasil observasi pada tanggal 

13 Januari 2020 penulis melihat fenomena bahwa terdapat sebagian kecil pengurus 

muslimah memiliki akhlak yang kurang sopan terhadap orang lain. Contohnya 

adalah ketika diajak berbicara, muslimah tersebut tidak memperhatikan lawan 

bicaranya dan sibuk dengan handphone yang dipegangnya. Padahal dalam Islam 

 

7Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Cet.IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.14-15. 
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sangat dianjurkan untuk memperhatikan lawan bicara untuk menghargai orang 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan program tarbiyah islamiyah dalam pembentukan 

akhlak pengurus muslimah Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program tarbiyah islamiyah 

dan pembentukan akhlak pengurus muslimah lembaga Mahasiswa Pecinta Masjid 

(MPM) al-Ishlah. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Program Tarbiyah 

Islamiyah 

Pemberian materi kajian dan Problem solving 

Pembentukan Akhlak 
1. Bertutur kata yang baik 

2. Saling menasehati dalam kebaikan 

3. Saling menghargai 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan program tarbiyah islamiyah pada Lembaga 

Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana pelaksanaan program tarbiyah islamiyah dalam pembentukan 

Akhlak pengurus muslimah pada Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 
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(MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang di angkat 

oleh penulis, yaitu: 

1. Penelitan yang dilakukan oleh Dheni Dwi Anggara dari jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang dilakukan pada tahun 2018 membahas tentang Penerapan Sistem 

Pembelajaran Halaqah Tarbiyah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Salat 

Mutarabbi Kader Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Kedisiplinan mutarabbi dalam melaksanakan salat tampak baik, di 

antaranya pelaksanaan salat fardu di awal waktu, salat berjamaah dan tertib dalam 

salat dilaksanakan dengan baik, dan juga beberapa mutarabbi konsistensi dalam 

melaksanakan salat sunnah rawatib.8 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu sama-sama membahas tentang tarbiyah islamiyah dan tempat 

penelitiannya pada lembaga Mahasiswa MPM al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus 

penelitian, penelitian ini membahas tentang kedisiplinan salat berjamaah sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pembentukan 

akhlak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan dari dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dilakukan pada tahun 

 

8Dheni Dwi Anggara. Penerapan Sistem Pembelajaran Halaqah Tarbiyah Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Salat Mutarabbi Kader Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) Al-Ishlah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Skripsi (Makassar: 

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN alauddin Makassar,2018). h. 67. 
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2017 membahas tentang Penerapan Program Tarbiyah Islamiyah dalam 

Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarbiyah islamiyah mampu memberikan 

nilai-nilai karakter, dengan beberapa program yaitu shalat berjamaah, tahsinul 

qira’ah, pemberian materi tazkiyah al-nafs, menjenguk orang sakit dan pelaksanaan 

malam bina iman dan takwa.9 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu sama-sama membahas tentang tarbiyah islamiyah dan pembentukan 

akhlak. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian ini 

dilaksanakan di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ihlas dari pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 

dengan judul tesis Peran Halaqah Tarbiyah dan Keteladanan Murabbi dalam 

Penanaman Nilai Religiusitas Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa 

Arab (STIBA) Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa halaqah 

tarbiyah di STIBA Makassar berperan membentuk karakter yang Islami dan juga 

penanaman nilai bagi para mahasiswa.10 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu sama-sama membahas tentang tarbiyah islamiyah. Adapun 

perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian, penelitian 

ini membahas tentang keteladanan murabbi dalam penanaman nilai religiusitas 

 

9Irfan, Penerapan Program Tarbiyah Islamiyah Dalam Pembentukan Karakter Peserta 

Didik di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar, Skripsi (Makassar, Fak. Tarbiyah dan Kaguruan UIN 

Alauddin Makassar, 2017), h. x. 

10Ihlas, Peran Halaqah Tarbiyah dan Keteladanan Murabbi dalam Penanaman Nilai 

Religiusitas Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Tesis 

(Yogyakarta; PPs Sunan Kalijaga, 2016), h. ix. 
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mahasiswa sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas 

tentang pembentukan akhlak. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu 

Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Tristiati dari IAIN Ponorogo dengan 

judul skripsi Peran Halaqah Tarbiyah dan Keteladanan Murabbi dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Agama Islam Mutarabbinya Di Rohis SMAN 2 

Ponorogo. Adapun hasil penelitiannya yaitu: 1) Pelaksanaan halaqah dalam 

meningkatkan motivasi belajar agama Islam yaitu pelaksaannya meliputi 

pembukaan, tilawah disertai terjemahnya, berita Islami masa kini, muroja’ah 

hafalan, tausiyah oleh murabbi, tanya jawab, infaq, penutup. Dari kegiatan halaqah 

itulah motivasi belajar agama Islam siswa dapat ditingkatkan, karena mengingat 

bahwa proporsi jam mata pelajaran PAI yang sedikit di sekolahan. 2) Peran halaqah 

dalam meningkatkan motivasi belajar agama Islam yaitu dengan melalui kreatifitas 

murabbi dalam mengelola halaqahnya. Salah satunya yaitu dengan membuat 

mereka nyaman terlebih dahulu dalam mengikuti halaqahnya. 3) Peran keteladanan 

murabbi sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan motivasi belajar 

agama Islam, karena jika murabbinya memiliki sifat yang baik, maka mutarabbinya 

akan menirunya dan selalu termotivasi bahwa murabbinya tidak hanya berbekal 

penyampaian materi saja, akan tetapi murabbi juga mengamalkannya.11 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu sama-sama membahas tentang tarbiyah islamiyah. Adapun 

perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian. Penelitian 

 
11Devi Tristiati, Peran Halaqah Tarbiyah dan Keteladanan Murabbi dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Agama Islam Mutarabbinya Di Rohis SMAN 2 Ponorogo, Skripsi (Ponorogo, Fak. 

Tarbiyah dan Kaguruan IAIN Ponorogo, 2019), h. 3. 
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ini membahas tentang keteladanan murabbi dalam motivasi belajar agama Islam 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang 

pembentukan akhlak. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Ponorogo, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Dari beberapa kajian pustaka yang penulis kemukakan di atas, jika melihat 

dari permasalahan yang diangkat, tampaknya belum ada satu pun peneliti terdahulu 

yang meneliti tentang Pelaksanaan Program Tarbiyah Islamiyah dalam 

Pembentukan Akhlak Muslimah Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan program tarbiyah Islamiyah lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Mendeskripsikan pembentukan akhlak pengurus muslimah lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pengetahuan tentang pelaksanaan program Tarbiyah Islamiyah yang dilakukan oleh 

Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

peneliti berikutnya. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi mengenai 

tarbiyah Islamiyah dan dijadikan pertimbangan untuk mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga MPM al-Ishlah. 

2) Bagi pengurus lembaga MPM al-Ishlah, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas sistem pembelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai sarana dakwah 

Islam karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman keislaman serta perbaikan akhlak mahasiswa. 

3) Bagi pihak birokrasi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk 

mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah khususnya program tarbiyah Islamiyah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Program Tarbiyah Islamiyah 

1. Pengertian Program Tarbiyah Islamiyah 

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan 

mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) 

yang akan dijalankan.1 

Program dapat diartikan sebuah pernyataan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung atau saling terkait untuk 

mencapai tujuan yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan 

yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran yang saling 

bergantung dan saling melengkapi yang harus dilaksanakan secara bersamaan atau 

berurutan.2 

Program sering dikaitkan dengan sebuah perencanaan, persiapan, dan 

rancangan. Program dapat pula didefinisikan sebagai suatu unit kesatuan kegiatan 

yang merupakan realisasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok 

orang.3 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa program adalah 

sebuah perencanaan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan 

disusun untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

 

1Sri Sumarni Pratiwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Cet.VI; Jakarta 

Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 667. 

2Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 349. 

3Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jaffar, Evaluasi Program Pendidikan 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 3. 
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Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa istilah yang sering digunakan 

yaitu ta’lim, ta’dib, tadris, tazkiyah, dan tarbiyah. 

a. Ta’lim 

Ta’lim merupakan masdar dari kata ‘allama yang berarti pengajaran yang 

bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan.4 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:31. 

ئٓ كَة  فَ قَالَ أنَۢب   مَلَ  آَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمأ عَلَى ٱلأ َسۡأ ؤُلََٓء  إ ن كُنتُمأ صَ    ُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلِأ آَء  هَٓ  سۡأ د ق يَ ونِ  بَِ   
Terjemahnya: 

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya kemudian Dia 
perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman: “Sebutkan kepadaku 
nama-nama benda ini, jika kamu yang benar!”5 

Berdasarkan pengertian yang ditawarkan dari kata ta’lim dan ayat di atas, 

terlihat pengertian pendidikan yang dimaksudkan mengandung makna yang terlalu 

sempit. Dengan kata lain, pengertian ta’lim hanya sebatas proses pentransferan 

pengetahuan antar manusia tentang nilai-nilai kognitif dan psikomotorik tanpa nilai 

afektif. Hal ini berarti proses ta’lim hanya sekedar memberi pengetahuan tanpa 

melibatkan pembinaan kepribadian.6  

b. Ta’dib 

Kata ta’dib adalah mashdar dari kata addaba yang sebenarnya secara 

konsisten bermakna mendidik. Berkenaan dengan hal itu, seorang guru yang 

mengajarkan etika dan kepribadian disebut juga mu’addib. Ada tiga bentuk dasar 

dari kata addaba yaitu adib, ta’dib, muaddib.7 

 

4Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif 

Islam (Yogyakarta: Deepublish,2016), h. 11. 

5Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 6. 

6Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif 

Islam, h. 11. 

7Suyuthi Pulungan, Sejarah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 25. 
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Ta’dib berarti pengenalan, pengakuan yang secara berangsur-angsur 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu 

dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud 

dan keberadaannya.8  

Dari penejelasan di atas ta’dib adalah konsep pendidikan Islam yang 

bertujuan menghasilkan individu yang beradab, yang mampu melihat segala 

persoalan dengan teropong Islam. 

c. Tadris 

Adapun kata tadris adalah mashdar dari kata mudarris. Mudarris berasal 

dari kata darasa-yadrusu-darsan-wadurusan-wadirasatan yang artinya terhapus, 

hilang bekasnya, menghapus, melatih, dan mempelajari. Artinya guru adalah orang 

yang berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan peserta didik sesuai bakat dan 

minatnya.9 

  Tadris adalah upaya menyiapkan murid (mutadarris) agar dapat membaca, 

mempelajari dan mengkaji sendiri, yang dilakukan dengan cara mudarris 

membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, 

mengungkap dan mendiskusikan makna yang terkandung didalamnya sehingga 

mutadarris dapat mengetahui, mengingat, memahami, serta mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridha Allah swt.10 

 

 

 

8Suyuthi Pulungan, Sejarah Pendidikan Islam, h. 24. 

9Nurhadi, Konsep Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammad saw 

(Bogor: Guepedia, 2019), h. 85-86. 

10Nurhadi, Konsep Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammad saw, h. 

83-84. 
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d. Tazkiyah 

Adapun tazkiyah dalam pengertian bahasa bermakna pembersihan (tathir), 

pertumbuhan dan perbaikan (al-ishlah). Jadi, pada akhirnya tazkiyah berarti 

kebersihan dan perlakuan yang memiliki metode dan teknik-tekniknya, sifat-

sifatnya dari segi syariat, dan hasil-hasil serta kesan-kesannya terhadap tingkah laku 

dan usaha untuk mencari keridhaan Allah swt.11 

Dalam hubungan dengan makhluk dan dalam usaha mengendalikan diri 

menurut perintah Allah swt. tazkiyah dibagi kepada tiga komponen yaitu:  a) 

Tazkiyah al-nafs (penjernihan jiwa), inilah yang paling relevan dengan apa yang 

disebut konseling. b) Tazkiyah al-aql (penjernihan akal), komponen ini 

mengandung dua hal, pertama adalah tazkiyah al-aqaid (penjernihan akidah dan 

pikiran), yang kedua adalah tazkiyah asalib al-tafkir (penjernihan cara-cara 

pemikiran). c) Tazkiyah al-jism (penjernihan tubuh/badan).12 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tazkiyah bertujuan untuk 

membentuk tingkah laku baru yang dapat menyeimbangkan roh, akal dan badan 

seseorang sekaligus.  

e. Tarbiyah 

Menurut kamus bahasa Arab, lafal tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu raba-

yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, rabiya-yarba dengan bentuk 

khafiyah-yakhfa yang berarti menjadi besar, rabba-yurabbi dengan bentuk madda-

yamuddu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan 

memelihara.13 

 

11Muhammad Usman, Konservasi Sumber Daya Manusia dalam Ekosistem Pendidikan 

Islam (Cet.I; Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2018), h. 245. 

12Muhammad Usman, Konservasi Sumber Daya Manusia dalam Ekosistem Pendidikan 

Islam, h. 245-246. 

13Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (cetakan ketiga, Jakarta; Amzah, 2017), h. 21-22. 



14 

 

 

 

Dalam kamus istilah populer Islam, tarbiyah atau pendidikan merupakan: 

1) Proses pengembangan dan bimbingan, meliputi jasad, akal, dan jiwa yang 

dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan akhir si anak didik tumbuh dewasa 

dan hidup mandiri di tengah masyarakat; 2) Kegiatan yang disertai dengan penuh 

kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak dan menyenangkan (tidak 

membosankan); 3) Menyempurnakan fitrah kemanusiaan, memberi kesenangan 

dan kemuliaan tanpa batas sesuai syariat Allah swt; 4) Proses yang dilakukan 

dengan pengaturan yang bijak dan dilaksanakan secara bertahap dari yang mudah 

kepada yang sulit; 5) Mendidik anak melalui penyampaian ilmu, menggunakan 

metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari; 6) Kegiatan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, 

pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan 

dan perasaan memiliki terhadap anak.14 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

istilah dalam pendidikan Islam. Akan tetapi lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) menggunakan istilah tarbiyah Islamiyah. Program tarbiyah Islamiyah yang 

diterapkan oleh MPM al-Ishlah merupakan sebuah proses mempersiapan diri secara 

menyeluruh, yaitu membina peserta didik dengan menyentuh aspek ilmu, akhlak 

dan amal dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk pribadi 

muslim yang ideal. Pada proses ini ada murabbi yang mengarahkan peserta didik 

dan ada peserta didik yang saling mengingatkan dan memberikan semangat agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

 

 
14M Iqbal Damawi, Kamus Istilah Populer Islam Kata-Kata Yang Sering Digunakan Di 

Dunia Islam, h. 221. 
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2. Jenis-Jenis Tarbiyah Islamiyah 

a. Tarbiyah jasmaniah 

Kesehatan badan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan akal. Tubuh 

yang sakit akan menghambat seseorang dalam menunaikan tugas-tugasnya. Oleh 

karena itu, kita sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, melakukan upaya 

pencegahan terhapat sebuah penyakit, melakukan upaya terapi pengobatan ketika 

terserang penyakit, serta memerangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti begadang 

sepanjang malam, tidur di waktu pagi, makan dan minum secara berlebihan dan 

kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang dapat mengganggu kesehatan jasmani. 

Berikut adalah tujuan dari tarbiyah jasmaniah diantaranya: 1) Menjaga 

kesehatan tubuh, 2) Melatih fisik agar memiliki kekuatan dan kelenturan, 3) 

Memiliki daya tahan terhadap kerasnya kehidupan.15 

Aspek jasmani dalam program tarbiyah sangatlah penting. Tubuh adalah 

kendaraan manusia untuk mencapai tujuan dan memikul semua beban kewajiban 

yang bersifat keagamaan maupun yang tidak bersifat keagamaan. 

b. Tarbiyah ruhiyah 

Ruhiyah merupakan suatu motivasi kesadaran seseorang bahwa ia memiliki 

hubungan dengan sang Pencipta, Dzat yang akan meminta pertanggungjawaban 

manusia atas segala perbuatannya di dunia. Motivasi inilah yang mampu 

mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja, asalkan sesuai dengan 

syariat yang ditetapkan-Nya.16 

Ruhiyah bukan sesuatu yang hanya boleh didalami dan dikembangkan oleh 

para Ustadz, dai, atau pemuka agama. Ruhiyah harus didalami oleh setiap orang 

 

15Yusuf Qardhawi, Kembali Dalam Dekapan Tarbiyah (Cet. VI; Surakarta: Era Adicitra 

Intermedia, 2018), h. 74 

16Sindu Mulyanto, dkk. Panduan Lengkap Supervisi Diperkaya Perspektif Syariah 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 32. 
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dalam jenjang usia. Sebab, jika kita mengambil contoh dunia muslim maka tarbiyah 

berperan sebagai motivator, penggerak, dan evaluator setiap perbuatan dan tingkah 

laku. 

Ada beberapa penopang tarbiyah ruhiyah, diantaranya sebagai berikut: 

1) Melakukan berbagai dzikir, wirid dan doa-doa dengan memerhatikan adab-

adabnya. 

2) Tarbiyah ruhiyah secara amali seperti melaksanakan berbagai kewajiban 

dengan menghadirkan hati, memperbanyak melakukan ibadah sunnah, senantiasa 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, berusaha dapat mencapai kedudukan 

ihsan, melakukan berbagai aktivitas dakwah di jalan Allah, mengadakan berbagai 

pertemuan malam untuk ibadah dan menziarahi kubur. 

3) Komitmen untuk menyesuaikan diri dengan spesifikasi orang-orang 

mukmin seperti memiliki perasaan yang kuat akan keberadaan Allah, merasakan 

adanya pengawasan Allah terhadap kita, urgensi adanya pengawasan diri kita 

kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ibadah 

sunnah, mendekati Allah dengan mencintai manusia dan mencintai kebagikan-

kebaikan bagi mereka, mencintai Allah dan percaya kepada-Nya serta percaya pada 

kebaikan Allah terhadap hamba-Nya serta rela atas qadha dan qadar Allah.17 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan ruhiyah yang baik 

dalam diri seorang muslim akan menentukan kualitas hidupnya. Jika ruhiyah itu 

stabil, maka motivasi, semangat, kemauan dan kesadaran diri atas semua yang 

diperbuatnya akan bergerak pada jalan positif. Dan sebaliknya jika kondisi ruhiyah 

seorang muslim itu labil maka semangan dan kesadaran dirinya akan hilang, bahkan 

perbuatannya cenderung mengarah kepada hal negatif. 

c. Tarbiyah akliyah/intelektual 

 
17Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Ruhani (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

h. 72. 
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Tarbiyah ruhiyah harus diimbangi dengan tarbiyah akliyah yang 

berorientasi pada peningkatan kapasitas intelektual dan meluaskan wawasan 

pengetahuan. Tarbiyah akliyah meliputi tiga hal pokok yaitu: 1) Pemahaman 

pengetahuan Islam yang sempurna dan integral, 2) Pemahaman pengetahuan 

modern, 3) Pemahaman hubungan antara pengetahuan Islam dan pengetahuan 

modern. 

Dari ketiganya, dibentuklah pribadi muslim yang berpengetahuan dan 

sanggup mengamalkan ilmunya. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan 

merupakan milik manusia yangbersifat universal. Ia adalah suatu karunia Allah swt. 

yang secara konseptual telah dipersiapkan pada diri manusia. Orang beriman 

bahkan yang paling berhak dengan ilmu. Mereka berkewajiban mengarahkan ilmu 

dan teknologi agar dipergunakan sepenuhnya dalam ibadah menaati Allat swt. 

3. Tujuan Tarbiyah Islamiyah 

Tujuan yang paling utama pada diri pribadi dalam mengikuti tarbiyah 

Islamiyah yaitu untuk membentuk pribadi muslim yang berkualitas. Adapun tujuan 

tarbiyah dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk membentuk sebuah masyarakat 

yang bisa saling bekerjasama menegakkan agama Islam di muka bumi ini.  

a. Adapun dikatakan sebagai muslim yang berkualitas ketika memiliki 5 

karakteristik yaitu:  

1) Mu’min, adalah orang yang memiliki pemahaman yang menyeluruh sesuai 

dengan keyakinan Ahlussunnah wal jama’ah yang mencakup keyakinan di dalam 

hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Mu’min 

adalah orang memiliki rasa cinta dan rasa takut yang besar tehadap Allah swt. serta 

ikut peduli dengan kondisi kaum muslim, memiliki akhlak yang terpuji dan 

senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan manusia lainnya. 
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2) Mushlih, artinya orang yang melakukan perbaikan. Seseorang memiliki sifat 

mushlih merupakan seseorang yang memiliki rasa prihatin yang tinggi terhadap 

kondisi ummat, dia mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu menjadi agen 

perubahan dimanapun dia berada. 

3) Mujahid, seseorang yang berjuang untuk membela agama islam, ciri 

seorang mujahid yaitu memiliki rasa sabar yang kuat, mau berkorban dengan harta 

dan jiwa serta segala potensi yang dimilikinya. 

4) Muta’awin, yaitu seseorang yang menyadari tentang pentingnya kerjasama 

dalam sebuah kelompok, ikut terlibat dan penuh rasa disiplin dalam menjalankan 

amanah-amanah yang diberikan kepadanya, serta siap menjadi seseorang yang 

memimpin orang lain dan siap untuk di pimpin oleh orang lain. 

5) Mutqin, seseorang yang mutqin merupakan seseorang yang bertanggung 

jawab penuh terhadap amanahnya, dan mampu menguasai amanah yang di berikan 

kepadanya.18 

b. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan tegaknya agama 

Islam yaitu sebagai berikut: 

1) Membentuk keluarga Islami yang berasal dari muslim dan muslimah yang 

taat kepada Tuhannya sehingga mampu melahirkan generasi-generasi pelanjut yang 

memiliki pemahaman keislaman yang baik. 

2) Membentuk jamaah dakwah yang kuat yang berasal dari keluarga-keluarga 

serta masyarakat yang memiliki pemahaman keislaman yang baik dan tujuan yang 

sama untuk menegakkan agama Islam. 

3) Membentuk masyarakat Islami yang mampu mewujudkan tegaknya agama 

Islam dan mampu menerapkan keadilan terhadap seluruh masyarakat baik terhadap 

masyarakat muslim maupun non-muslim. 

 
18Departemen Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, Panduan dan Mawad Tarbiyah 

Ta’rifiyah (Makassar: Departemen Kaderisasi DPP WI, 2018), h. 12. 
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4. Urgensi  Program Tarbiyah Islamiyah 

Urgensi dari diadakannya tarbiyah Islamiyah yaitu: a) Tarbiyah Islamiyah 

merupakan solusi terhadap semua permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

umat, b) Salah satu wadah untuk meningkatkan keimanan, c) Salah satu wadah 

untuk menambah jumlah kader, d) Sebagai wadah untuk mempererat tali 

persaudaraan.19 

Melihat dari urgensi di atas dapat disimpulkam bahwa program tarbiyah 

Islamiyah tidak hanya dijadikan wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah akan 

tetapi dapat juga menjadi ajang silaturahim guna untuk mempererat tali 

persaudaraan sesama umat Islam. 

5. Pelaksanaan Program Tarbiyah Islamiyah 

Adapun bentuk pelaksanaan dari program tarbiyah Islamiyah yaitu: 

a. Pembukaan 

Pada bagian pembukaan, murabbi menyapa setiap mutarabbi atau peserta 

didik, kemudian membuka majelis dengan bersama-sama membaca doa kemudian 

dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an atau penyetoran surah yang telah 

dihafalkan oleh mutarabbi atau peserta didik yang ada pada juz 30 secara bergiliran 

kepada murabbi. 

b. Kegiatan inti  

1) Murabbi memberikan nasehat-nasehat tentang akhlak dan gambaran hidup 

Rasulullah saw. kepada mutarabbi atau peserta didik. 

2) Taujih murabbi yang mengajak seluruh peserta halaqah untuk mensyukuri 

segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada dirinya, baik itu nikmat iman, Islam 

dan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah, menjelaskan pentingnya mengikuti 

 

19Departemen Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, Panduan dan Mawad Tarbiyah 

Ta’rifiyah, h. 40 
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tarbiyah Islamiyah, serta mengajak seluruh peserta halaqah tarbiyah untuk 

senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah serta mengamalkan apa yang 

diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.  

3) Kajian agama Islam yang merupakan inti dari materi tarbiyah Islamiyah 

yang telah dirangkum dalam buku pegangan murabbi yang dijelaskan kepada para 

peserta halaqah tarbiyah Islamiyah secara berurutan mulai dari materi hakikat 

kehidupan, keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, materi adab dan akhlak yang 

terdapat dalam kitab al-jami’, mengimani al-Qur’an dan dampak meninggalkannya, 

makna syahadat, urgensi akhlak yang baik serta al-intima lil Islam. 

4) Mengadakan sesi tanya jawab setelah penerimaan materi untuk mengukur 

pemahaman peserta halaqah terhadap materi yang telah di sampaikan. 

5) Problem solving, pada tahap ini murabbi memberikan kesempatan untuk 

berbagi masalah pribadi yang sedang dialami oleh peserta tarbiyah Islamiyah. 

Teknik yang dilakukan oleh murabbi yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh peserta kemudian menghadirkan sebuah solusi, setiap masalah 

terkadang dijawab dengan jawaban yang bersifat umum dengan melibatkan semua 

peserta dan kadang pula dijawab secara khusus dengan tidak melibatkan peserta 

yang lain. 

c. Penutup  

1) Pada bagian ini murabbi memberikan motivasi kepada seluruh mutarabbi 

atau peserta didik dan mengajak semua peserta untuk saling mendoakan kebaikan 

satu sama lain. 

2) Mengingatkan mutarabbi atau peserta didik untuk hadir pada pertemuan 

berikutnya. 

3) Mengingatkan mutarabbi atau peserta didik untuk senantiasa meruntinkan 

ibadah-ibadah yang telah dilakukan baik wajib maupun sunnah. 
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4) Menutup pertemuan dengan bersama-sama membaca doa kafarah al-

majlis.20 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat gambaran pelaksanaan program 

tarbiyah islamiyah mulai dari bagian pembukaan, kegiatan inti, serta bagian 

penutup. 

6. Metode yang Digunakan dalam Program Tarbiyah Islamiyah 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata ini berasal 

dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan 

atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.21 

Sedangkan kata metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti cara yang telah diatur untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu 

pengetahuan.22 

Dari pengertian di atas yang dipahami oleh penulis mengenai metode yaitu 

metode merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan 

pembelajaran. 

Dalam program tarbiyah Islamiyah terdapat beberapa metode yang bisa 

diterapkan yaitu:  

a. Metode ceramah 

Metode ceramah menurut Muhammad Yaumi adalah sebuah penuturan 

bahan pembelajaran secara lisan yang diikuti dengan proses tanya jawab.23 Jadi 

metode ceramah yaitu sebuah penuturan yang dilakukan oleh pendidik kepada 

 

20Departemen Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, Panduan dan Mawad Tarbiyah 

Ta’rifiyah, h. 29-33 

21Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, h.180. 

22Sri Sumarni Pratiwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, h. 579. 

23Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran (Cet.I; Jakarta: Prenamedia 

Group, 2018), h. 60. 
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peserta didik dan setiap peserta didik di arahkan untuk melihat dan mendengar apa 

yang disampaikan oleh pendidik. 

b. Metode hafalan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hafalan berasal dari kata 

hafal yang berarti telah masuk di ingatan, dapat mengucapkannya di luar kepala 

tanpa melihat buku atau catatan lainnya. Hafalan merupakan hasil dari menghafal.24  

Jadi, metode hafalan ini merupakan sebuah metode yang dimana seseorang 

melihat buku atau catatan lainnya kemudian berusaha untuk dihafalkan berdasarkan 

apa yang telah dia lihat. 

c. Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang dimana seorang 

pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik 

diminta untuk memberikan pendapatnya, begitupun sebaliknya peserta didik 

bertanya kepada pendidik kemudian pendidik menjawab pertanyaan yang diberikan 

peserta didik.25  Jadi metode tanya jawab merupakan sebuah dialog dimana seorang 

pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik berhak 

untuk mengeluarkan pendapatnya dan begitupun sebaliknya.  

d. Metode keteladanan 

Metode keteladanan adalah sebuah metode yaitu seorang pendidik 

memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik.26 Jadi metode 

keteladanan merupakan metode meniru yang dijadikan pedoman oleh peserta didik 

dalam melakukan sebuah tindakan. 

e. Metode targhib 

 
24Sri Sumarni Pratiwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, h. 300. 

25Amos Neolaka, Grace Amialia A. Neolaka, Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri 

Sendiri Menuju Perubahan Hidup (Cet.I; Depok: Kencana, 2017), h.238. 

26Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fajta Teoretis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif 

(Cet.II; Jakarta: Amzah, 2016), h.142. 
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Metode targhib adalah metode yang menyajikan sebuah pembelajaran 

dalam konteks kehidupan akhirat.27  

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memahami bahwa metode targhib 

merupakan sebuah metode yang digunakan pendidik atau murobbi untuk membujuk 

atau menggugah hati peserta didik karena dalam materi pembahasannya 

mengaitkan dengan kebahagiaan hidup di akhirat yang berarti janji Allah terhadap 

kesenangan dan kenikmatan akhirat.  

B. Pembentukan Akhlak 

1. Pengertian Pembentukan Akhlak 

Kata pembentukan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan 

membentuk.28 Sedangkan menurut istilah kata pembentukan diartikan sebagai 

usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor 

pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani. Dalam hal 

ini adalah seluruh komponen yang ada didalam program tarbiyah Islamiyah yang 

menjadikan para mutarabbiyah atau peserta didik memiliki akhlak yang baik sesuai 

dengan tujuan dari program tarbiyah Islamiyah yaitu membentuk pribadi manusia 

yang berakhlak karimah. 

Secara bahasa, perkataan akhlak diambil dari bahasa arab, bentuk jamak dari 

kata خلق (khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.29 

Dalam buku Kamus Agama Islam yang di tulis oleh Drs. Sudarsono, akhlak berarti 

budi pekerti atau moral, sehingga bisa tediri dari akhlak baik (akhlaqul karimah) 

dan akhlak buruk.30 

 
27Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fajta Teoretis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif, 

h.143. 

28Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembentukan (8 Desember 2021). 

29Luis Ma’luf, Qamus Al-Munjid (Beirut: Al-Maktabah Al-Katulikiyah, t.t.,), h. 194 Dalam 

Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia Paripurna (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 206. 

30Sudarsono, Kamus Agama Islam (Cet.II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 15. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembentukan
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Secara terminologi, menurut beberapa ahli akhlak di defenisikan sebagai 

berikut: 

a. Menurut imam al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

b. Menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat 

menilai apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, dan selanjutnya 

dia dapat memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya. 

c. Menurut Ahmad Khamis, akhlak adalah ajaran, sekumpulan peraturan dan 

ketetapan, baik secara lisan maupun tulisan yang berkenaan tentang bagaimana 

manusia harus hidup dan bertindak sehingga dengan setiap tindakan dan 

perbuatan yang dilakukan itu menjadikannya sebagai manusia yang baik.31 

Makna akhlak adalah perilaku seseorang yang sudah menjadi kebiasaannya 

dan kebiasaan tersebut selalu terjelma dalam perbuatannya secara lahir.32 

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat memahami bahwa akhlak 

merupakan sebuah perilaku yang telah menjadi kebiasaan seseorang dalam 

melakukan sebuah tindakan, baik itu tindakan yang terpuji maupun tindakan yang 

tidak terpuji. Akhlak bukan saja hubungan antara seseorang dengan orang lain 

namun akhlak juga merupakan hubungan seseorang dengan Allah sebagai pencipta.  

2. Pembagian Akhlak  

Akhlak ada yang baik dan ada pula yang buruk. Sebab, akhlak sudah 

dimiliki sejak lahir yang disebut fitrah yang melekat pada dirinya. Dengan fitrah 

 

31Muhammad Abdurrahman, Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia (Cet.I; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 7-9. 

32Muhammad Abdurrahman, Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia, h. 6. 
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itulah manusia akan cenderung kepada kebaikan dan cenderung pula kepada 

keburukan. Maka dari itu akhlak terbagi atas dua, yaitu: 

a. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) 

Akhlak terpuji merupakan sebuah tanda kesempurnaan iman seseorang.33 

Tanda tersebut di aplikasikan sehari-hari dalam bentuk perbuatan yang sesuai 

dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis. Akhlak mahmudah atau 

akhlak terpuji dapat dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut: 

1) Ikhlas 

Ikhlas merupakan ajaran yang menjadi dasar di utusnya semua rasul Allah. 

Ikhlas adalah pusat dan inti dari dakwah para rasul. Setiap Nabi dan Rasul di tuntut 

untuk mengajarkan ikhlas kepada umat mereka masing-masing. Seperti firman 

Allah swt dalam QS. al-Bayyinah/98:5. 

ةََۚ وَذَ  وَمَآ أمُ رُوٓ  توُاْ ٱلزَّكَو  ةَ وَيُ ؤأ يَ لهَُ ٱلدم ينَ حُنَ فَآءَ وَيقُ يمُواْ ٱلصَّلَو  ل ص  بُدُواْ ٱللَََّّ مُُأ
قَيم مَة   اْ إ لََّ ل يَ عأ

 ٥ل كَ د ينُ ٱلأ

Terjemahnya: 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas 
menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar 
melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama 
yang lurus (benar).34 

Dalam tafsir Muyassar ayat ini dijelaskan bahwa manusia tidak 

diperintahkan dalam seluruh syariat Allah kecuali agar mereka beribadah hanya 

kepada Allah semata, mengarahkan ibadah mereka hanya kepada wajah-Nya, 

menjauhi syirik dengan condong kepada iman, menegakkan shalat dan menunaikan 

zakat. Itulah agama istiqamah yaitu agama Islam.35 

 

33A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam: Muamalah dan Akhlaq (Bandung: 

Pustaka Setia,1999), h.78. 

34Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 598. 

35Hikmat Basyir, dkk, Tafsir Muyassar Memahami al-Qur’an Dengan Terjemahan dan 

Penafsiran Paling Mudah, h. 944. 
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Ikhlas berasal dari tiga akar kata yaitu kha, lam, dan shad, yang berarti 

faiqibat asy-Syai’ watahdzibuhu (mengosongkan sesuatu dan membersihkannya). 

Atau bisa dimaknai dengan sesuatu yang murni.36 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa ikhlas yaitu memurnikan 

amalan dari segala perhatian makhluk bahkan dari dirinya sendiri. 

2) Jujur  

Dalam bahasa Arab, kata jujur dikenal dengan ash-shidqu atau shiddiq yang 

berarti nyata atau berkata benar. Adapun secara istilah maksud dari kejujuran 

merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.37 Syaikh Abdurrahman 

as-Sa’di menjelaskan bahwa jujur (Ash-shidqu) adalah keadaan lahir dan batin yang 

selaras diatas sikap istiqomah dan jalan yang lurus. Orang yang jujur adalah orang 

yang benar dalam akidah, akhlak, ucapan, dan tindakan.38 Orang-orang yang selalu 

berlaku jujur (benar) disebut sebagai shiddiqin. Mereka adalah orang-orang yang 

membenarkan keesaan Allah dan eksistensinya serta beriman kepada para Rasul-

Nya dengan iman yang mendalam dan sempurna tanpa bercampur dengan 

kebimbangan. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi.39 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jujur adalah 

kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan yang dilakukan. 

3) Sabar 

Sabar berasal dari bahasa Arab yaitu shabr yang berarti al-habs yang berarti 

menahan dan tiap-tiap orang yang menahan sesuatu, maka sungguh ia telah 

 

36Otong Surasman, Pendidikan Agama Islam; Buku Ajar MPK Agama Islam untuk 

Mahasiswa Perguruan Tinggi (Jakarta: Emir, 2016), h. 91. 

37Aminuddin dan Harjan Syuhada, al-Qur’an Hadis Madrasah Tsanawiyah Kelas IX 

(Jakarta: PT Bumi Akasara, 2019), h. 5. 

38Abu Muhammad Idral Harits, Ringkasan Tafsir As-Sa’di: Kemudahan Memahami Ayat-

Ayat al-Qur’an (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009), h.554. 

39Ramdhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan dan Penyebab Kerugian Dalam 

Pandangan al-Qur’an (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2016), h.224. 
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bersabar. Sabar juga berarti naqidh al-jaza’ yang berarti lawan dari kesusahan atau 

bersedih hati atau habs al-nafs ‘ind al-jiza’ yang berarti menahan jiwa ketika 

mengalami kegelisahan atau kerisauan.40  

Abdullah Gymnastiar dalam Ummu Asma menyatakan bahwa sabar adalah 

kegigihan untuk berada di jalan yang Allah swt. sukai.41 Menjadi seorang muslim 

adalah sebuah pilihan untuk bersikap sabar karena dengan bersabar kita akan 

memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Apabila memilih sebaliknya, maka 

hanya penyesalan yang akan didapatkan. 

Imam al-Ghazali dalam Ummu Asma membagi kesabaran menjadi dua 

macam jika dikaitkan dengan hal yang disabari. Pertama, kesabaran yang berkaitan 

dengan fisik seperti ketabahan dan ketegaran memikul beban dengan badan. 

Kesabaran ini kadang dengan perbuatan seperti melakukan amal perbuatan yang 

berat berupa ibadah atau yang lainnya. Kadang-kadang pula dengan ketabahan, 

seperti sabar menahan pukulan yang berat, penyakit yang parah, dan luka-luka yang 

menyakitkan. Kedua, kesabaran yang berkaitan dengan jiwa yaitu dalam menahan 

diri dari berbagai keinginan dan hawa nafsu.42 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sabar adalah sebuah sikap 

menahan segala sesuatu berupa hawa nafsu yang terus menerus menggoda dengan 

berbagai cara. Oleh karena itu, semestinya kesabaran tidak ada batasnya apalagi 

sampai habis. Sabar juga merupkakan bagian dari iman sebab tidak ada satupun 

tingkatan iman kecuali disertai dengan kesabaran.  

 

 

 

40Otong Surasman, Pendidikan Agama Islam; Buku Ajar MPK Agama Islam untuk 

Mahasiswa Perguruan Tinggi, h.97. 

41Ummu Asma, Dahsyatnya Kekuatan Sabar (Cet.II; Jakarta: Belanoor,2010), h.50. 

42Ummu Asma, Dahsyatnya Kekuatan Sabar, h.50. 
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4) Husnudzon atau Berprasangka baik 

Secara bahasa kata husnudzon berasal dari bahasa arab husnu yang berarti 

baik dan az-zan yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini husnudzon dapat 

diartikan sebagai baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah husnudzon 

memiliki maksud sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang 

melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif.43 

Sikap husnudzon merupakan sikap terpuji dalam ajaran agama Islam sebab 

setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnudzon dalam 

menghadapi sesuatu. Dengan demikian, seorang muslim akan menampilkan wajah 

yang ramah terhadap sesuatu yang akan dihadapinya. Walau demikian, Islam tetap 

menekankan sikap hati-hati dalam melihat sesuatu yang belum jelas kebenarannya. 

5) Tasamuh atau Toleransi 

Secara bahasa, tasamuh artinya toleransi, tenggang rasa atau saling 

menghargai. Secara istilah tasamuh artinya suatu sikap yang senantiasa saling 

menghargai antar sesama manusia.44 Hal ini dapat di pahami bahwa sebagai 

makhluk sosial setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena masing-

masing memiliki kelebihan sesuai dsengan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu 

sikap toleran sangat di butuhkan untuk saling menutupi kekurangan masing-

masing. Dengan adanya sikap tasamuh akan terpancar rasa saling menghargai, 

berbaik sangka dan terhindar dari sikap saling menuduh. 

6) Tawadhu atau Rendah Diri 

Menurut al Fudhail, tawadhu merupakan sikap merendahkan diri terhadap 

kebenaran dan menerimanya meskipun kebenaran tersebut didapatkan dari seorang 

 

43Abdul Azis Ajhari, Dkk., Menggapai Ridho Ilahi (Cet.I; Bandung: Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati, 2019), h. 226. 

44Rofaah, Akhlak Keagamaan Kelas XII, (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.134. 
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anak kecil.45 Apabila kesombongan adalah pandangan seseorang yang melihat 

dirinya besar, yang kemudian tercermin pada tindak tanduk dan sikapnya terhadap 

orang lain, maka tawadhu adalah kebalikan semua itu.46 

Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi 

perbuatan takabbur atau sombong. Tawadhu merupakan salah satu bagian dari 

akhlak mulia, jadi sudah selayaknya sebagai umat muslim bersikap tawadhu, 

karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap 

umat Islam.47 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tawadhu merupakan sikap 

rendah diri dan saling menghargai diantara sesama makhluk, dimana sikap tersebut 

terapresiasi tanpa adanya diskriminasi. 

Adapun ciri-ciri orang yang tawadhu, adalah sebagai berikut: 

a) Menyukai ketidaktenaran dan membenci kemasyhuran. 

b) Menerima kebenaran baik dari orang yang sederajat, lebih tinggi, maupun lebih 

rendah derajatnya. 

c) Bergaul dengan orang fakir. 

d) Menghargai orang lain. 

e) Tidak menganggap dirinya berharga. 

f) Jika mendapatkan nikmat, dia menerimanya dengan ketenangan hati dan rasa 

bersyukur, tidak dengan berbangga diri dan berbangga hati. 

g) Tidak menyukai penghormatan. 

 

45Imam Kanafi, Ilmu Tasawuf Penguatan Mental – Spiritual dan Akhlak (Cet.I; 

Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), h.176. 

46Majdi Al-Hilali, Adakah Berhala Pada Diri Kita? (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 

2006), h. 149. 

47Aris Abi Syaifullah, dkk., Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas 

VIII (Cet.I; Surabaya: Inoffast Publishing, 2021), h. 13. 
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h) Tidak menganggap dirinya mempunyai realitas dan derajat tertentu48 

7) Amanah 

Menurut Hamdani Bakran dalam Sutarman, amanah bermakna segala 

sesuatu yang dipercayakan kepada manusia baik yang menyangkut hak dirinya, hak 

orang lain maupun hak Allah swt. atas sesuatu yang diberikan kepada seseorang 

yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya.49  

Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Ahzab/33:72 

هَا   ن أ نَ م  فَقأ نَ هَا وَأَشأ لأ م  َ أَن يََأ ض  وَٱلۡأ بَال  فأَبََيأ َرأ ت  وَٱلِأ وَ  مََانةََ عَلَى ٱلسَّمَ 
نَا ٱلِأ نُُۖ إ نَّهُۥ إ نََّّ عَرَضأ نسَ  وَحَملََهَا ٱلۡأ 

  جَهُول   ا كَانَ ظلَُوم

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat 
itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.50 

Dalam tafsir Muyassar ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. 

telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi serta gunung untuk memikul 

amanat-amanat yang Allah berikan, namun mereka semua menolak untuk 

memikulnya, lalu manusialah yang memikulnya dan menanggungnya sekalipun dia 

lemah. Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim dan bodoh terhadap dirinya 

sendiri.51 

Yang di maksud dengan amanah dalam ayat di atas adalah tentang tugas-

tugas keagamaan. Terutama hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba-

Nya seperti mengesakan-Nya dan beribadah hanya kepada-Nya dengan ikhlas. 

 

48Imam Kanafi, Ilmu Tasawuf Penguatan Mental – spiritual dan Akhlak, h.178-179. 

49Sutarman, Pendidikan Kecerdasan Holistik Untuk Mencapai Puncak Sukses (Cet.I; 

Yogyakarta: UAD Press,2020), h. 29. 

50Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 427. 

51Hikmat Basyir, dkk, Tafsir Muyassar Memahami al-Qur’an Dengan Terjemahan dan 

Penafsiran Paling Mudah, h. 380. 
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Adapun hak-hak jiwa, individu dan masyarakat muslim dipenuhi setelah hak 

Tuhan.  

b. Akhlak madzmumah (Tidak terpuji) 

1) Ghibah  

an-Nawawi dalam Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, Ghibah adalah 

menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang lain, baik berkaitan dengan kondisi 

badan, agama, dunia, jiwa, perawakan, akhlak, harta, istri, anak, pembantu, gaya, 

ekspresi rasa senang, rasa duka dan sebagainya yang berkaitan dengan dirinya, baik 

dengan kata-kata yang jelas, isyarat, maupun dengan kode.52 

Ghibah bukanlah dosa yang biasa meski banyak orang yang terbiasa 

melakukannya karenanya selain perbuatan ghibah dilarang para pelakunya pun 

mendapat ancaman balasan dari Allah swt. Sebaliknya, Allah juga membalas 

dengan kebaikan bagi siapa yang menghindari ghibah atau menutupi aib orang 

lain.53 

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa ghibah adalah 

menceritakan keburukan orang lain yang dimana apabila orang yang dibicarakan 

itu mendengar, pasti dia tidak menyukainya, baik yang berkaitan dengan fisik, sifat, 

nasab, perbuatan, bahkan hal yang bersifat duniawi darinya.  

2) Riya 

Riya merupakan lawan kata dari ikhlas, riya adalah sesuatu yang dilakukan 

bukan karena Allah, tapi karena pamrih dan hanya ingin dipuji. Secara etimologi 

riya berakar dari kata ra-a, yara (melihat), ara-a, yuri-u (memperlihatkan). Jadi 

pada asalnya seorang yang riya adalah orang yang ingin memperlihatkan kepada 

 

52Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, 17 Tuntunan Hidup Muslim, (Cet.I; 

Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.81. 

53Anton Ramdan, Jurnalistik Islam, (Jakarta: Shahara Digital Publishing), h.64. 
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orang lain kebaikan yang dilakukannya. Niatnya sudah bergeser, bukan lagi 

mencari keridhoan Allah, tapi mengharapkan pujian orang lain.54 Seseorang tidak 

akan tahan menghadapi tantangan dan hambatan dalam beramal dikarenakan 

terdapat penyakit riya dalam dirinya. Dia akan mudah patah semangat apabila tidak 

ada yang memujinya. Seseorang akan cepat mundur, kehabisan stamina dan 

nafasnya tidak akan panjang dalam berjuang. Dan sebaliknya, dia akan cepat 

sombong dan lupa diri apabila ia mendapat sanjungan dan pujian. Keduanya jelas 

sama merugikannya.55 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa riya akan menghapus pahala amalan 

seseorang sebab ia melakukan sesuatu bukan karena mencari ridha Allah semata 

melainkan mengharapkan pujian dari orang lain. 

3) Suudzon 

Dari terminologi bahasa, suudzon terdiri atas dua kata, pertama as-suu’u, 

artinya sesuatu yang buruk (kebalikan dari bagus), kedua, adz-dzonn berarti ragu 

(sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya). Dalam hal ini sesuatu yang diduga 

buruk tetapi tidak pasti sehingga suudzon mengandung arti berburuk sangka. Ulama 

menilai suudzon adalah awal dari penyakit hati, sebab sifat suudzon adalah 

menafsirkan sesuatu dengan pandangan negatif.56 

Suudzon adalah perbuatan berburuk sangka kepada orang lain tanpa 

mengetahui kebenarannya. 

4) Berbohong 

Bohong adalah sifat yang sangat tercela. Segala macam bentuk kebohongan, 

baik dalam bentuk penghianatan, ingkar janji, kesaksian palsu, fitnah, gunjing, 

 

54Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Cet.VII; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam (LPPI),2005), h.34 

55Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, h.37 

56Muhammad Idris Patarai, Bahaya Suudzon di Tahun Politik 2019 Kumpulan Qhutbah 

Jumat dan Ceramah Subuh (Cet.I; Makassar: D La Macca, 2016), h. 16. 



33 

 

 

 

ataupun bentu-bentuk lainnya harus dijauhi oleh seorang muslim. Beberapa bentuk 

kebohongan yang biasa terjadi di tengah masyarakat diuraikan sebagai berikut. 

Pertama, khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong yang dimiliki seseorang. 

Mudaratnya langsung menimpa orang lain. Kalau sifat ini sudah meluas ditengah 

masyarakat pertanda masyarakat itu akan hancur. Kedua, ingkar janji adalah sifat 

yang menunjukkan pelakunya memiliki kepribadian yang lemah. Sifat itu mencabut 

kasih sayang dan mendatangkan kemudharatan. Ingkar janji menyebabkan waktu 

terbuang sia-sia dan melahirkan angan-angan kosong. Ketiga, kesaksian palsu 

adalah kebohongan yang mendatangkan kemudaratan besar bagi masyarakat. Orang 

yang tidak bersalah bisa dijatuhi hukuman berat, nyawa bisa melayang, harta benda 

bisa hilang semuanya karena kesaksian palsu.57 

Ada banyak keuntungan dari kejujuran sebagaimana juga kerugian dari 

kebohongan. Kejujuran adalah salah satu perangai yang paling indah, sedang dusta 

adalah yang terburuk. Lidah menerjemahkan perasaan-perasaan batin manusia 

kedunia luar. Oleh karena itu, apabila dusta betolak dari kedengkian dan 

permusuhan, ia merupakan salah satu tanda bahaya dari kemarahan, apabila ia 

bertolah dari sifat kikir atau kebiasaan, ia merupakan akibat dari hawa nafsu 

manusia yang bernyala-nyala.58 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa apabila lidah seseorang 

diracuni dengan kebohongan dan kebusukan maka efeknya seperti angin musim 

gugur pada daun pohon. Dusta menyalakan api penghianatan dan menghapus 

cahaya kehidupan dalam diri seseorang. Sangat banyak kesesatan yang bersumber 

dari kata-kata bohong. Karena bagi seseorang yang berniat buruk, berbohong adalah 

 

57Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, h. 85-87. 

58Sayid Mujtaba Musawi Lari, Menumpas Penyakit Hati (Cet.IV; Jakarta: PT Lentera 

Basritama, 1998), h.49. 
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pintu untuk menolongnya mencapai tujuan-tujuan keangkuhannya dengan jalan 

menyembunyikan kebenaran. 

5) Sombong 

Para ulama berkata yang dimaksud dengan sombong adalah cara jalan dan 

hatinya sombong. Sementara bangga diri adalah yang mengungkap dengan lisannya 

dan memperlihatkan sifat-sifatnya. Sebagian orang kadang dalam majelis 

membicarakan dirinya, kecerdasannya, kejeniusannya, hartanya, dan 

pengalamannya. Ia terus menyibukkan mereka sehingga membuat mereka pusing 

dan bosan. Ia mengungkap kondisi dirinya pada setiap majelis. Ini adalah penyakit 

kronis yang dengannya Allah uji sebagian manusia, bahkan kadangkala kalau ia 

kaya, punya kedudukan dan jabatan. Ia mengendalikan sejumlah pena atau tulisan 

untuk memujinya dan mengubah syair tentangnya. Seolah-olah hanya dia yang ada 

di dunia.59  

Dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa sombong adalah perbuatan 

yang paling buruk, ia penyakit yang apabila terdapat dalam diri seseorang akan 

merusaknya. Ia akan dibenci oleh Allah dan oleh makhluk. Sebab sikap sombong 

adalah memandang diri berada diatas kebenaran dan merasa lebih diatas orang lain. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Isra/17:37. 

لُغَ ٱلۡأ بَالَ طوُل وَلََ تَأش   ضَ وَلَن تَ ب أ َرأ ر قَ ٱلِأ ض  مَرَحًاُۖ إ نَّكَ لَن تََأ َرأ   فِ  ٱلِأ
Terjemahnya: 

Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi Ini dengan sombong, karena 
Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 
mampu menjulang setinggi gunung.60 

Dalam tafsir Muyassar Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dia 

memperingatkan manusia untuk tidak angkuh lagi takabur berjalan di atas muka 

bumi karena sesungguhnya manusia tidak akan mampu menembus bumi dengan 

 

59Aidh al-Qarni, Kembali Ke Islam (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h.363. 

60Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 285. 
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langkah kakinya di atasnya, dan manusia tidak akan pernah mampu menyamai 

tinggi gunung dengan keangkuhannya, kesombongan dan takaburnya.61 

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Beberapa ruang lingkup akhlak sebagai berikut: 

a. Akhlak terhadap Allah 

Titik tolak akhlak terhadap Allah, adalah pengakuan dan kesadaran bahwa 

tiada Tuhan melainkan Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang agung yang tidak bisa 

dijangkau oleh siapapun, baik itu malaikat maupun manusia.62 

Islam telah memiliki ajaran dan konsep hidup yang tidak sama dan tidak 

dimiliki oleh golongan lain, baik dalam beradab maupun dalam beribadah. Islam 

menganjurkan agar umatnya hanya mengesakan Allah, beribadah kepada yang 

Rahman yang menciptakan manusia dan membangun akhlak dari moral itu sendiri. 

Sopan santun kepada Allah banyak sekali caranya, antara lain yang pertama adalah 

dengan jalan mengingat-Nya. Yang kedua, beradab kepada Allah setelah 

mengingat-Nya, menjalankan perintah baik sebagai rasa taat ataupun rasa 

kesadaran, baik menyembah kepadanya dalam bentuk ibadah sebagai hamba 

kepada khaliknya ataupun menyembah sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang 

selama ini telah diterimanya dari Allah. Yang ketiga, beradab kepada Allah dapat 

dinyatakan dalam bentuk sikap dan cara berpikir yaitu tidak mencari-cari dzat Allah 

dan tidak mencari Tuhan selain Allah.63  

 

61Hikmat Basyir, dkk, Tafsir Muyassar Memahami al-Qur’an Dengan Terjemahan dan 

Penafsiran Paling Mudah, h. 871. 

62M Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Cet.XIX; Bandung: PT Mizan Pustaka,2007), h.261-262. 

63S Ansory Al-Mansor, Jalan Kebahagiaan Yang Diridhai (Cet.I; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 39-41. 
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Akhlak terhadap Allah swt. adalah meyakini-Nya sebagai Tuhan yang Maha 

Esa yang wajib disembah tanpa disandingkan dengan yang lainnya. Di antara 

akhlak terhadap Allah adalah sebagai berikut: 

1) Mendirikan salat dengan tekun, benar, dan khusyuk. 

2) Mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. 
3) Meyakini al-Qur’an sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi 

Muhammad saw.  
4) Meyakini hari kiamat sebagai hari pembalasan.64 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa menyembah Allah bukanlah 

paksaan atau dipaksakan, akan tetapi kewajiban dan peraturan sebagai bentuk 

ibadah manusia kepada pencipta-Nya. Maka wajar dan menjadi hak-Nya bila yang 

berkuasa membuat peraturan yang harus dijalani oleh makhluk-Nya. 

b. Akhlak terhadap diri sendiri 

Manusia sebagai makhluk Allah swt. mempunyai kewajiban terhadap 

dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada 

kewajiban kepada Allah swt.  

Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus 

ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk 

mementingkan dirinya atau menzalimi dirinya. Dalam diri manusia mempunyai dua 

unsur yaitu jasmani dan rohani/jiwa. Selain itu manusia juga dikaruniai akal pikiran 

yang membedakan manusia dengan makhluk Allah swt. yang lainnya. Tiap-tiap 

unsur memiliki kewajiban yang harus ditunaikan agar haknya dapat terpenuhi.65 

 Dari pemaparan di atas bahwa akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap 

seseorang terhadap diri pribadinya baik itu sifat jasmani maupun rohani. Berakhlak 

baik terhadap diri sendiri lebih kepada bersifat introspeksi diri, membimbing dan 

 

64Abun Bunyamin, Seni Memperpanjang Usia. https://books.google.co.id (29 November 

2021), h. 19. 

65Muhrin, Akhlak Terhadap Diri Sendiri. https://jurnal.uin-antasari.ac.id.pdf ( 2 Desember 

2021), h.2. 

https://books.google.co.id/
https://jurnal.uin-antasari.ac.id.pdf/
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mengevaluasi diri, tentang bagaimana perbuatan kita selama ini. Bila ada yang tidak 

baik maka harus cepat dibenahi dan ditinggalkan dan bila sudah baik maka 

dipertahankan dan dikembangkan. 

c. Akhlak terhadap orang lain 

Seorang Muslim adalah orang terbaik dalam bermuamalah dengan orang 

lain. Setiap orang memiliki hak-hak atas diri kita, sekalipun tidak dihubungkan 

dengan ikatan keluarga atau agama. Menghormati orang lain merupakan contoh 

toleransi yang ditekankan oleh Islam.66 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Qur’an yang membahas tentang 

perlakuan terhadap orang lain. Petunjuk ini bukan hanya dalam bentuk larangan 

seperti membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, 

tetapi juga menyakiti hati orang lain.  Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam 

QS. al-Baqarah/2:263. 

ُ غَنٌِِّ حَليِمٞ  ذٗىۗ وَٱللََّّ
َ
ِن صَدَقةَٖ يتَۡبَعُهَآ أ عۡرُوفٞ وَمَغۡفرَِةٌ خَيۡۡٞ م     ٢٦٣  قَوۡلٞ مَّ

Terjemahnya: 

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang 
diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.67 

Dalam tafsir Muyassar ayat ini dijelaskan bahwa perkataan baik dan 

pemberian maaf terhadap sikap yang tampak dari peminta-minta berupa desakan 

dalam meminta itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati 

dan perlakuan buruk dari pemberi sedekah. Allah maha kaya, tidak membutuhkan 

sedekah-sedekah hamba-hambaNya, lagi maha penyantun, tidak menyegerakan 

siksaan pada mereka.68 

 

66Muhammad Chirzin, 40 Hiasan Mukmin Jalan Mudah Menjadi Mukmin Sejati (Cet. I; 

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 231-232. 

67Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim Dan Terjemahnya, h. 44. 

68Hikmat Basyir, dkk, Tafsir Muyassar Memahami al-Qur’an Dengan Terjemahan dan 

Penafsiran Paling Mudah, h. 131. 
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Jika kita mengamalkan akhlak kepada hal-hal yang baik maka dampaknya 

pun akan baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Adapun akhlak terhadap 

orang lain, diantaranya: 

1) al-Shafaqah, yaitu sikap yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni 

orang lain. 

2) al-Ikha, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu 

dengan orang lain. 

3) al-Nasihah, yaitu memberi nasihat atau suatu upaya untuk memberi 

petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain. 

4) al-Nasru, yaitu suatu upaya untuk membantu orang lain agar tidak 

mengalami suatu kesulitan. 

5) Kazmu al-Ghaizi, yaitu upaya untuk menahan emosi agar tidak dikuasai oleh 

perasaan marah terhadap orang lain. 

6) al-Hilmu, yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain 

7) al-Afwu, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan 

kesalahan orang lain.69 

Dari penjelasan di atas, jika seseorang dapat mengamalkan dan 

mengaplikasikan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut 

dapat menguatkan persaudaraannya terhadap sesama manusia.  

d. Akhlak terhadap lingkungan 

Dalam hal hubungan manusia dengan alam lingkungan terdapat tiga 

pendapat. Pertama, pandangan tradisional tentang alam. Pada tahap ini, alam dilihat 

sebagai sesuatu yang sakral dan oleh karena itu alam lalu disembah dan disucikan. 

Akibatnya, manusia takut menjamah alam, kecuali untuk kebutuhan subsistens 

(nafkah/penyambung hidup). Kedua, pandangan renaissance atau pandangan 

 

69Muhamad Rizki Malik, Esensi Akhlak Kepada Sesama Manusia. 

https://mahadaljamiah.uinjkt.ac.id (2 Desember 2021). 

https://mahadaljamiah.uinjkt.ac.id/
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sekuler tentang alam. Disini alam di eksploitasi tanpa ampun dengan alasan demi 

untuk kepentingan manusia. Pandangan seperti ini membawa implikasi pada pola 

pendekatan, yaitu cenderung menggunakan pendekatan teknokratis yang dapat 

diringkas sebagai sikap merampas dan membuang. Alam dibongkar untuk 

mengambil apa saja yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dibuang begitu 

saja. Ketiga, yaitu konsep kekhalifahan. Konsep kekhalihan bersifat transenden 

artinya penguasaan manusia terhadap alam lingkungannya adalah amanah dari 

Allah, jadi tidak mutlak, dan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Inilah yang 

tidak dimiliki oleh konsep lain dan ini pulalah yang menjadikannya unggul 

dibanding yang lain.70 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara manusia 

dengan lingkungan bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang 

ditaklukkan atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi yang berhubungan dengan 

ketundukan kepada Allah swt. Karena kemampuan manusia dalam mengelola 

lingkungan bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi karena anugrah dari 

Allah swt. 

4. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Tujuan utama pembentukan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada 

dalam kebenaran dan senantiasa berada dijalan yang lurus, jalan yang telah 

digariskan oleh Allah. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan 

akhlak Islam. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Sehingga hal inilah 

yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.71 

 

70A Qadir Gassing, Etika Lingkungan Dalam Islam (Cet.I; Gowa: Alauddin University 

Press, 2011), h. 33-35. 

71Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 159. 
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Tujuan pendidikan akhlak dari sekian banyak tujuan yang harus dicapainya 

seperti halnya: 

a. Mempersiapkan manusia beriman yang beramal shaleh, sebab tidak ada sesuatu 

yang dapat merefleksikan akhlak Islam seperti kepada Allah swt. dan komitmen 

pada pola hidup Islam seperti halnya pertauladanan diri kepada praktik normatif 

Nabi Muhammad saw. 

b. Mempersiapkan mukmin salih yang menjalani kehidupan dunia dengan mentaati 

hukum halal haram Allat swt. seperti menikmati rizki halal dan menjauhi setiap 

tindakan yang menjijikkan, keji, mungkar dan jahat 

c. Mempersiapkan mukmin shalih yang baik interaksi sosialnya, baik dengan 

sesama muslim maupun dengan non-muslim, interaksi sosial yang mewujudkan 

keamanan bersama dan ketenangan kehidupan mulia manusia. 

d. Mempersiapkan mukmin salih yang bersedia melaksanakan dakwah ilahi ber 

amar makruf nahi mungkar dan berjihad dijalan Allah swt. 

e. Mempersiapkan mukmin shalih yang bangga berukhuwah islamiyah menjadi 

hak-hak persaudaraan, suka atau tidak suka karena Allah swt. dan tidak 

menghiraukan cacian orang. 

f. Mempersiapkan mukmin shalih yang merasa bahwa dirinya bagian dari umat 

Islam multi wilayah dan bahasa sehingga ia selalu siap melaksanakan tugas-

tugas keummatan selama ia mampu. 

g. Mempersiapkan mukmin shalih yang bangga berintima’ kepada agama penutup 

(Islam), berjuang sedapat mungkin dengan mengorbankan harta jabatan, waktu, 

dan jiwanya demi keluhuran agamanya untuk memimpin dan demi aplikasi 

syariat Islam oleh kaum muslimin.72 

 

72Afriantoni, Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran 

Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi (Cet. I; Yogyakarta: CV budi Utama, 2015), h. 17-18. 
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Dari poin-poin tujuan pendidikan akhlak di atas dapat diketahui bahwa 

pendidikan akhlak mengarah, berpengaruh, dan relevan dengan perjalanan hidup 

manusia dimuka bumi dan martabat manusia yang Allah swt. tidak berikan kepada 

kebanyakan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Pada kenyataannya di lapangan usaha-

usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui 

berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak 

memang perlu dibina dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa 

terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan 

rasulnya, hormat kepada ibu bapak, sayang kepada makhluk Allah, dan 

seterusnya.73 

 Membina agar manusia mempunyai sifat-sifat terpuji, tidaklah hanya 

dengan penjelasan atau pengertian saja akan tetapi memerlukan pembiasaan 

melakukan perbuatan yang baik, dan diharapkan nantinya manusia mempunyai 

sifat-sifat tersebut dan menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan itulah yang membuat 

cenderung kepada yang baik dan meninggalkan yang buruk. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada dasarnya ditentukan oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal: 

a. Faktor internal 

Yaitu keadaaan seseorang itu sendiri, yang meliputi pemahaman ajaran 

agama, kecerdasan, motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan kemandirian.74 

Pengetahuan agama seseorang akan mempengaruhi pembentukan akhlak, 

karena ia dalam pergaulan sehari-hari tidak dapat terlepas dari ajaran agama. Selain 

 

73Afriantoni, Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran 

Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi, h.19. 

74Muntholi'ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI (Cet. 1; Semarang: Gunungjati, 

2002), h. 8. 
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kecerdasan yang dimiliki, seseorang juga harus mempunyai konsep diri yang 

matang. Konsep diri dapat diartikan gambaran mental seorang terhadap dirinya 

sendiri, pandangan terhadap diri, penilaian terhadap diri, serta usaha untuk 

menyempunakan dan mempertahankan diri.75 Dengan adanya konsep diri yang 

baik, seseorang tidak akan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu 

membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah.  

b. Faktor eksternal 

Yaitu faktor yang berasal dari luar. Faktor lingkungan salah satu aspek yang 

turut memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku 

seseorang.76 Pembentukan perilaku atau akhlak seseorang dapat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan, diantaranya adalah: 

1) Lingkungan keluarga (orang tua) 

Orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan yang utama terhadap 

pembinaan akhlak dan kepribadian seorang anak. Orang tua dapat membina dan 

membentuk akhlak dan kepribadian anak melalui sikap dan cara hidup yang 

diberikan. Orang tua yang secara tidak langsung merupakan pendidikan bagi anak, 

dalam hal ini perhatian yang cukup dan kasih sayang dari orang tua tidak dapat 

dipisahkan dari upaya membentuk akhlak dan kepribadian seseorang. 

2) Lingkungan masyarakat (lingkungan sosial) 

Lingkungan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya membentuk dan 

membina akhlak serta kepribadian seseorang. Seorang anak yang tinggal dalam 

lingkungan yang baik, maka ia juga akan tumbuh menjadi individu yang baik. 

 
75Muntholi'ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, h. 27. 

76Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Cet. 2; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2001), h. 21. 



43 

 

 

 

Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal dalam lingkungan yang rusak akhlaknya, 

maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik pula.77 

Lingkungan yang paling berperan penting dalam pembentukan akhlak 

adalah keluarga, karena keluarga adalah bagian yang paling pertama mengajarkan 

kepada anak pengetahuan akan Allah swt., pengalaman tentang pergaulan manusia 

dan tanggung jawab terhadap pencipta, diri sendiri dan terhadap orang lain. Akan 

tetapi lingkungan juga ikut andil dan berpengaruh terhadap terciptanya akhlak 

mulia bagi seseorang. 

 

 

 

 
77Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Cet. 3; Jakarta: CV. Misika 

Anak Galiza, 2003), h. 73-74. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara menghimpun data-data yang didapatkan di 

lapangan secara detail dan penuh ketelitian. Data tersebut bisa didapatkan lewat 

observasi, wawancara maupun dari dokumen-dokumen yang didapatkan di lokasi 

penelitian. 

b. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun lokasi penelitian ini 

bertempat di Masjid Kampus UIN Alauddin Makassar yang terletak di Jl. H.M. 

Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempelajari 

jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang diamati. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah murabbiyah 

dan pengurus muslimah lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data yang siap diambil oleh peneliti yang 

bersifat dokumen mengenai program tarbiyah Islamiyah lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah, yaitu daftar pengurus lembaga MPM al-Ishlah. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan jenis metode yang peneliti pakai yaitu metode penelitian 

kualitatif, maka teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

 Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindra berupa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian 

ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung dimana peneliti 

akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati akhlak pengurus Muslimah 

Lembaga Mahasiswa Pencinta masjid (MPM) al-Ishlah pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur 

(structured interview) dimana sebelum turun ke lokasi penelitian, peneliti terlebih 

dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. 

Peneliti juga menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) untuk 

mendapatkan hasil yang lebih detail. 

3. Dokumentasi 

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini berupa Dokumen pribadi seperti 

memo, aturan Lembaga, majalah, dan berita di media massa.  

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana 

pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan masalah 
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aspek yang diteliti dengan memperoleh data akurat.1 Adapun beberapa instrumen 

yang peneliti gunakan yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

 Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar pengamatan yang 

dilakukan menggunakan alat indra secara sistematis dan dengan prosedur yang 

berstandar. 

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dirancang untuk mempermudah peneliti dalam 

menggali informasi yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.2 Pedoman wawancara dalam penelitian 

ini berupa beberapa pertanyaan yang disusun oleh peneliti sebelum melakukan 

wawancara. 

3. Format Dokumentasi 

Format dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip penting yang ada pada Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah sebagai tambahan informasi seperti foto-foto kegiatan dan SK kepengurusan. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 

dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang 

 

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta; Rineka 

Cipta: 2010), h. 172. 

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulalitatif dan R&D 

(Bandung, Alfabeta, 2006), h.227. 
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diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh 

tentang keadaan sebenarnya. 

 Adapun proses analisis data yang dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, pola dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Artinya, 

tidak semua data dan keterangan yang diperoleh masuk dalam kategori pembahasan 

ini. 

2. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data. 

Yaitu penyampaian informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun dengan baik agar mudah 

dilihat, dibaca dan dipahami tentang sikap dan tindakan atau peristiwa yang terkait 

dengan akhlak pengurus Muslimah pada Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) al-Ishlah. 

3. Verifikasi Data 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah pemberian kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
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saat meneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.3 Jadi, kesimpulan yang baik bisa 

didapatkan melalui responden yang benar-benar sebagai pelaku atau sekurang-

kurangnya memahami terhadap masalah yang diajukan dan peneliti menganalisa 

dengan baik seluruh komponen yang berkaitan dengan penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Dan untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai 

oleh peneliti adalah triangulasi. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

data. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan.4 

 Dan pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain 

yaitu: 

1. Triangulasi Data 

Yaitu dengan cara membandingkan data hasil penelitian yang di dapatkan 

melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Setelah membandingkan data 

tersebut maka diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. 

 

 

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulalitatif dan R&D, h. 

338-340. 

4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXXVI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 331. 
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2. Triangulasi Metode 

Yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang 

diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini 

dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

3. Triangulasi Sumber 

Yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan 

data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan satu Teknik pengumpulan 

data dengan sumber yang berbeda-beda. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROGRAM TARBIYAH ISLAMIYAH DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAK PENGURUS MUSLIMAH 

LEMBAGA MAHASISWA PENCINTA MASJID 

(MPM) AL-ISHLAH FAKULTAS TARBIYAH 

DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

A. Profil Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah 

1. Sejarah Berdirinya Lembaga MPM al-Ishlah 

Cikal bakal terbentuknya lembaga MPM al-Ishlah berawal dari geliat 

dakwah kampus UIN Alauddin Makassar yang berisikan para aktivis dakwah yang 

berasal dari Fakultas tertua dan terbesar yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Puncak dari itu ketika para aktivis dakwah dari berbagai kelompok memenangkan 

pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2010 yaitu 

Hamansah terpilih sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan periode 2010- 2011.1 

Saat itu sebagian besar yang mengisi pengurusan BEM Fakultas adalah para 

aktivis dakwah dari berbagai kelompok. Maka dicetuskan beberapa anggota untuk 

membentuk lembaga di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang konsen dalam 

aktivitas dakwah. Cetusan itu pun dibawa dalam musyawarah kerja BEM-F. Namun 

ketika musyawarah masih belum bulat diputuskannya lembaga tersebut karena ada 

tarik ulur kepentingan beberapa kelompok dakwah. Terdapat beberapa pengurus 

untuk tetap semangat berjuang mengusung lembaga dakwah di Fakultas (LDF) 

tersebut.2 
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Beberapa pengurus BEM Fakultas dan beberapa pengurus dakwah eksternal 

kampus yaitu Forum Studi Darul Ilmi (FSDI) kini bernama Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) dan Forum Studi Raudhatun Nisa (FSRN), bermusyawarah 

mengenai pembentukan LDF. Ketika itu dibentuk tim dan menunjuk seorang ketua 

untuk mengomunikasikan ke pihak internal pengurus BEM Fakultas dan juga 

lembaga dakwah internal kampus yaitu UKM LDK al-Jami’.3 

Beberapa tahun berjalan, tim tersebut bergerak menjelaskan mengenai 

konsep LDF dan pembentukannya. Walau banyak yang meragukan pembentukan 

LDF ini, namun tim tidak patah semangat. Mereka meminta dukungan dari pihak 

birokrasi kampus khususnya dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ketika 

itu dijabat oleh bapak Dr. Salehuddin Yasin, M.Ag. Respon beliau sangat menerima 

pembentukan lembaga dakwah fakultas (LDF). Bahkan beliau siap mengeluarkan 

SK untuk LDF tersebut, dibawah naungan birokrasi Fakultas. Lampu hijau ini 

kemudian dimusyawarahkan pada tim internal dan disosialisasikan ke BEM dan 

LDK al-Jami’, maka dilakukan berbagai persiapan-persiapan pembentukan LDF. 

Salah satu hasil musyawarah beberapa kali pertemuan tersebut yaitu diputuskannya 

nama LDF tersebut dengan nama al- Ishlah yang berarti perbaikan, pemberian nama 

al-Ishlah dikarenakan pendidikan itu memiliki tujuan untuk memperbaiki dan 

membentuk.4 
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Seiring dengan berjalannya waktu ternyata LDK al-Jami’ juga membentuk 

LDF di waktu yang hampir bersamaan, yang bernama al-Ushwah. Namun karena 

kurangnya komunikasi sehingga LDF al-Ushwah berjalan sendiri, yang juga melobi 

ke BEM dan birokrasi Fakultas. Adapun LDF al-Ishlah juga berjalan 

pembentukannya. Alhamdulillah pihak birokrasi Fakultas dapat menerima dua LDF 

yang ingin berdiri di tempat yang sama yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar.5 

Dalam proses berjalannya kepenguruan, LDF al-Ishlah berubah nama 

menjadi Study Club (SC) al-Ishlah. Namun saat itu Wakil Dekan III FTK yang 

dijabat oleh Bapak Anis Malik menyuruh pengurus membicarakan tentang lembaga 

Study Club (SC) al-Ishlah, sebab beliau menginginkan agar penamaannya tidak 

memakai Study Club (SC) di depan karena rana pemakaian tersebut kecil. Beliau 

pun memberikan saran agar memakai nama Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) di 

depan kata al-Ishlah karena rananya lebih luas. MPM juga sebagai nama dakwah 

yang senantiasa mengajak orang-orang terutama mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan untuk ke masjid (ke jalan Allah/menghadap kepada Allah).6 

Birokrasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengharapkan lembaga ini dapat 

membina mahasiswa Fakultas dengan baik. Sehingga beberapa tahun berjalan, 

MPM al-Ishlah berhasil mewarnai Fakultas dari pengaruh anarkisme mahasiswa 

 
5Abid Fauzan dalam Dheni Dwi Anggara. Penerapan Sistem Pembelajaran Halaqah 

Tarbiyah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Salat Mutarabbi Kader Lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) Al-Ishlah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, h. 

43-44. 

6Abid Fauzan dalam Dheni Dwi Anggara. Penerapan Sistem Pembelajaran Halaqah 

Tarbiyah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ibadah Salat Mutarabbi Kader Lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) Al-Ishlah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, h. 

44. 



 

 
 

dan sebagainya dapat ditepis dengan hadirnya MPM al-Ishlah melalui berbagai 

kegiatan dakwah dan pembinaan.7 

2. Visi dan Misi Lembaga MPM al-Ishlah 

Visi dan Misi Lembaga MPM al-Ishlah yaitu: 

a. Visi 

Membentuk calon pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta 

berakhlak mulia dalam hubungannya kepada Allah, sesama manusia dan 

lingkungannya. 

b. Misi 

1) Meningkatkan tsaqofah pengetahuan keislaman yang mampu membentuk 

pribadi yang cerdas dalam keilmuan dan pengamalan sesuai dengan al-

Qur’an dan as-Sunnah. 

2) Meningkatkan kreativitas mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar. 

3) Menumbuhkan nilai-nilai sosial antar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN alauddin Makassar.8 

3. Struktur Organisasi  

Struktur kepengurusan Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar periode 1442-

1443 H 2020 M yang ditandatangani oleh Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan dengan nomor Surat Keputusan (SK) 146 tahun 2020 yaitu sebagai 

berikut: 
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(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan) 
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     3. Asnita 

     4. Karmila Sari 

     5. Sukmawati 
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     11. Marwa Sarif9 

Berdasarkan SK pengurus di atas, tentu ada syarat yang harus dipenuhi 

untuk menjadi seorang pengurus lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kemuslimahan MPM al-

Ishlah beliau mengatakan: 

Syaratnya untuk menjadi pengurus di MPM AI itu yang paling penting adalah 
pertama aktif tarbiyahnya, kemudian aktif tahsinnya, dan selanjutnya dia mau 
terlibat dalam kepengurusan dan siap mengikuti pengolahan-pengolahan 
yang diberikan.10 

4. Kegiatan MPM al-Ishlah 

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah berdasarkan rancangan program kerja yang telah dibuat 

untuk satu keperiodean. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Koordinator 

Kemuslimahan MPM al-Ishlah berdasarkan wawancara sebagai berikut: 

 
Kegiatan yang biasa dilakukan oleh lembaga MPM AI itu ada Be love (belajar 
Islam long live), kemudian ada juga Smart (studi membaca al-Qur’an intensif) 
dibeberapa jurusan seperti jurusan Pendidikan Fisika, PAI, dan PIAUD. Ada 
juga dakwah bil qolam. Dakwah bil qolam ini seperti mading dan hadis 
keliling, dan saat bulan Ramadhan diadakan ifthar jama’i. Kegiatan lainnya 
itu ada ta’lim, seminar-seminar seperti seminar pendidikan, seminar 
psikologi, kajian siroh pendidikan, dan saat hari jumat diadakan Kamat 
(kajian jumat) yang khusus diikuti oleh muslimah.11 

Dari petikan wawancara di atas dapat memberikan informasi mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) al-Ishlah. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Lembaga MPM al-Ishlah sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator 

Kemuslimahan MPM al-Ishlah, beliau mengatakan bahwa: 

Dulu sebelum pandemi Covid-19 kegiatannya itu di Masjid kampus ketika 
diadakan ta’lim, kalau untuk kegiatan lain seperti daurah atau seminar biasa 

 
9SK Pengurus Lembaga MPM al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan No. 146, 2020. 

10Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 

11Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 



 

 
 

dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tapi saat pandemi semua 
kegiatan MPM al-Ishlah dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom.12 

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita bisa mendapatkan informasi 

tentang tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh MPM al-Ishlah pada saat 

sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. 

B. Pelaksanaan Program Tarbiyah Islamiyah Lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah 

1. Program Tarbiyah Islamiyah 

Program dapat diartikan sebuah pernyataan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung atau saling terkait untuk 

mencapai tujuan yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan 

yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran yang saling 

bergantung dan saling melengkapi yang harus dilaksanakan secara bersamaan atau 

berurutan.13 Dalam tarbiyah Islamiyah terdapat beberapa komponen yang saling 

berkaitan satu sama lain yaitu murabbiyah, mutarabbiyah, serta materi kajian yang 

dibawakan. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Murabbi 

Dalam Islam pendidik memiliki beberapa istilah yaitu mu’allim, muaddib, 

murabbi dan ustadz. Adapun istilah murabbi merupakan istilah yang digunakan 

dalam tarbiyah Islamiyah yang disematkan kepada seorang pengajar tarbiyah di 

lembaga MPM al-Ishlah. Ada beberapa syarat untuk menjadi murabbi yang telah 

ditetapkan oleh lembaga MPM al-Ishlah berdasarkan hasil wawancara dengan 

Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah yaitu: 

Syarat untuk menjadi murabbiyah di MPM al-Ishlah itu yang pertama aktif 
tarbiyahnya, kemudian setelah dia mengikuti pengolahan-pengolahan 

 
12Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 

13Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 349. 



 

 
 

kemurabbiyahan dan apa yang akan dia sampaikan kepada 
mutarabbiyahnya yang pernah dia dapat saat tarbiyah sudah bisa dia 
terapkan dalam dirinya meskipun bukan semuanya dan sudah bisa 
menjelaskan kepada orang lain.14 

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa syarat 

tersebut yang harus dipenuhi oleh seorang murabbiyah untuk menjadi pengajar 

tarbiyah islamiyah. 

b. Mutarabbi 

Dalam pendidkan Islam peserta didik dikenal dengal istilah muta’allim, 

mutarabbi, dan muta’addib. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap 

kegiatan tarbiyah islamiyah, menunjukkan bahwa yang dimaksud mutarabbiyah 

pada lembaga tersebut adalah mahasiswi yang telah direkrut menjadi kader MPM 

al-Ishlah yang dibina melalui program tarbiyah islamiyah setelah pembagian 

kelompok tarbiyah islamiyah yang ditangani oleh Devisi Kaderisasi MPM al-

Ishlah. Adapun syarat untuk menjadi mutarabbiyah di Lembaga MPM al-Ishlah 

sebagaimana hasil wawancara dengan Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah 

yaitu: 

Syaratnya cuma satu, dia mau ikut belajar.15 

Dari petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa syarat untuk bisa 

menjadi mutarabbiyah yaitu seorang mahasiswa yang memiliki keinginan untuk 

ikut tarbiyah Islamiyah. 

c. Materi Kajian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan murabbiyah mengenai materi yang 

dibawakan ketika mengajarkan tarbiyah islamiyah, beliau mengatakan bahwa: 

 
Materi yang saya bawakan ketika mengajar tarbiyah islamiyah yaitu 
mengikut kepada Mawad Tarbiyah yang merupakan buku pedoman yang 

 
14Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 

15Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 



 

 
 

telah ditetapkan oleh lembaga, dan beberapa buku-buku penunjang seperti 
kitab al-jami’, tazkiyah al-nafs, serta buku penunjang lainnya.16 

2. Pelaksanaan Program Tarbiyah Islamiyah 

Pelaksanaan program tarbiyah islamiyah sebagai sarana pembinaan 

terhadap kader maupun pengurus lembaga MPM al-Ishlah dilaksanakan satu kali 

dalam sepekan dengan jadwal yang berbeda-beda disetiap kelompok berdasarkan 

waktu luang murabbiyah dan mutarabbiyah dalam kelompok tersebut, begitupun 

dengan tempat pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan.17 Adapun waktu yang 

digunakan dalam mengajar berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

murabbiyah yaitu 1-2 jam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan murabbiyah 

sebagai berikut: 

Kalau tarbiyah offline biasa dua jam karena kalau secara langsung biasa lebih 
lama, tapi selama tarbiyah online biasa satu jam dan paling lama itu satu 
setengah jam, pertemuan online biasa dipersingkat waktunya karena 
pertimbangan kuota adik-adik dan tingkat kejenuhan orang biasa lebih cepat 
apalagi kalau sudah mode kamera mati.18 

a. Pelaksanaan tarbiyah islamiyah 

Adapun pelaksanaan program tarbiyah islamiyah yang dilakukan 

berdasarkan hasil wawancara dengan murabbiyah, beliau menyakan bahwa: 

Melihat kondisi sekarang yang sedang pandemi Covid-19 dari segi 
pelaksanaan  tarbiyah yang dulunya dilakukan secara offline kemudian 
berubah menjadi online hampir sama mulai dari segi persiapan materi yang 
dibawakan, disiapkan buku yang akan dipakai, maroji-maroji, persiapan 
waktu, menghubungi adik-adik kemudian diadakan pertemuan. Hanya saja 
perbedaan antara proses pelaksanaan tarbiyah offline dan online hanya dari 
segi tempat. Saat tarbiyah offline biasa diadakan di Masjid kampus sedangkan 
saat tarbiyah online diadakan di tempat masing-masing dengan fasilitas 
pertemuan melalui Zoom atau Google Meet. Setelah bertemu dengan adik-
adik baik itu offline maupun online, kami saling menyapa bertanya kabar satu 
sama lain, kemudian mengecek kehadiran adik-adik, setelah itu melakukan 
tadarrus atau penyetoran hafalan, setelah selesai saya kemudian membuka 
majelis dan memberikan mukaddimah dengan mengangkat kondisi-kondisi 
yang terjadi, memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik terkait ibadah 
kesehariannya, setelah itu masuk kepada materi, dari poin-poin materi yang 
disampaikan, adik-adik diberikan kesempatan untuk bertanya, lalu setelah itu 
biasa diadakan problem solving bagi adik-adik yang mau sharing tentang 
pribadinya setelah itu ditutup dengan doa kafaratul majelis.19 

 
16Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

17Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

18Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

19Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 



 

 
 

Selain itu murabbiyah yang lain juga memberikan gambaran proses 

pelaksanaan tarbiyah islamiyah, beliau mengatakan: 

Maa syaa Allah, kalau pelaksanaan Tarbiyah itu dimulai dari persiapan, 
persiapannya itu diundang adik-adik sesuai dengan jadwal yang sudah 
disepakati kemudian mengatur pertemuan, apalagi sekarang pertemuannya 
online dan offline. Saat bertemu dengan adik-adik kemudian menanyakan 
kabar mereka dan setelahnya dilakukan sesi sharing kalau ada yang mau 
mereka bagikan, karena mungkin problem adik binaan yang satu berbeda 
dengan problem adik binaan yang lainnya. Kemudian sebelum membuka 
majelis, adik-adik diarahkan untuk melakukan tadarrus secara bersama-sama 
dan setelah itu kami buka majelisnya dengan mukaddimah yang memuji Allah 
dan Rasul-Nya, kemudian masuk kemateri yang banyak membahas 
bagaimana adab seorang muslim, etikanya terhadap dirinya sendiri, orang lain 
dan lebih-lebih kepada Allah. Setelah itu kami buka sesi tanya jawab terkait 
materi yang telah disampaikan dan setelah itu kami tutup majelis.20 

Dari petikan wawancara di atas memberikan gambaran mengenai proses 

yang dilakukan saat pelaksanaan program tarbiyah islamiyah pada setiap 

pertemuan. Langkah-langkah yang diambil saat pertemuan dilakukan tentu 

diusahakan sebaik mungkin agar peserta kegiatan bisa mengikuti kegiatan dengan 

baik. 

b. Penyampaian materi 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan murabbiyah terkait dengan 

penyampaian materi tarbiyah kepada mutarabbiyah beliau mengatakan: 

 
Kalau untuk penyampaian materi ke adik-adik supaya lebih mudah diterima 
itu lebih kepada bagaimana kita mengangkat kondisi sekarang disesuaikan 
dari pembahasan, misalnya materinya tentang adab, itu lebih banyak 
mengangkat tentang bagaimana keseharian mereka diperkuliahan, 
disesuaikan bagaimana seharusnya adabnya mereka menuntut ilmu di 
kampus, bagaimana adabnya mereka bermajelis ilmu diTarbiyah harus di 
sinkronkan. Jadi selalu dikaitkan dengan kondisi mereka.21 

Selain itu murabbiyah yang lain mengatakan: 

Untuk menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh adik-adik adalah 
penyampaian bahasa, pemilihan kata yang mudah dipahami. Kemudian 
seorang murabbiyah ketika menjelaskan materi tentang adab atau etika itu 

 
20Andi Rahmawati, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Zarinda Permai, 09 Maret 2022. 

21Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 



 

 
 

mengangkat satu kisah, atau mengangkat realita yang terjadi di 
lingkungannya.22 

Selain wawancara kepada murabbiyah, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan beberapa mutarabbiyah atau pengurus Lembaga MPM al-Ishlah terkait 

dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh murabbiyah mereka sebagai 

berikut: 

Iya Alhamdulillah dari materi yang disampaikan oleh murabbiyah insyaa 
Allah dapat saya pahami dengan baik karena penjelasannya betul-betul ada 
contohnya dalam kehidupan sehari-hari.23 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Aisyah yang juga merupakan salah 

satu pengurus Lembaga MPM al-Ishlah mengatakan: 

Dari setiap materi yang dibawakan oleh murabbiyah kadang saya pahami 
dengan baik dan kadang juga tidak, tapi kalau saya tidak paham materi yang 
disampaikan, murabbiyah selalu berusaha memahamkan kembali agar saya 
tidak salah dalam memahami materi yang sedang dibahas.24 

Dari beberapa petikan wawancara yang dilakukan jelas terlihat bahwa 

murabbiyah berusaha menyampaikan materi dengan baik agar mudah diterima oleh 

mutarabbiyah. Materi yang disampaikan tentu harus sesuai dengan fenomena yang 

banyak terjadi sekarang agar mutarabbiyah yang dididik bisa menghindari 

keburukan-keburukan yang sedang marak terjadi dan menjadikan akhlak mereka 

semakin baik. 

c. Pemberian nasehat 

Dalam program tarbiyah islamiyah yang dilakukan disetiap pertemuannya 

selalu terdapat nasehat yang disampaikan oleh murabbiyah kepada 

mutarabbiyahnya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa mutarabbiyah, 

diantara mereka ada yang mengatakan: 

 

 
22Andi Rahmawati, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Zarinda Permai, 09 Maret 2022. 

23Dita Puspita, Pengurus Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Telepon Seluler, 30 

Desember 2021. 

24Aisyah Ustar, Pengurus Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Telepon WA, 29 

Desember 2021. 

 



 

 
 

Disetiap pertemuan itu murabbiyah mulai dari awal majelis dan bahkan 
diakhir majelis tidak pernah lupa memberikan nasehat supaya kita tercharge 
lagi ruhiyahnya, tentu juga nasehat itu bertujuab agar akhlak kita baik kepada 
dirita sendiri, orang tua, maupun kepada orang lain. Dari nasehat itu saya 
berusaha untuk laksanakan walaupun kadang tidak semua bisa langsung 
diterapkan.25 

Selain itu ada juga pengurus yang mengatakan: 

 
Tentu selalu ada nasehat, nasehat paling ditekankan oleh murabbiyah itu yang 
paling pertama dan utama tentang bagaimana ibadah kita, adab dan akhlak 
kita kepada orang tua, sesama manusia, bahkan terhadap lingkungan. Kita 
semua betul-betul harus menjaga adab dan akhlak kita kepada apa yang ada 
disekitar kita.26 

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa disetiap pertemuan murabbiyah 

senantiasa memberikan nasehat kepada mutarabbiyahnya. Nasehat sangat 

dibutuhkan oleh semua orang karena nasehat berfungsi untuk mengarahkan 

seseorang kepada sesuatu yang lebih baik lagi.  Murabbiyah berusaha semaksimal 

mungkin untuk memberikan nasehat agar mutarabbiyah yang dibina bisa menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. 

d. Penerapan materi 

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan materi yang diberikan oleh 

murabbiyah. Maka peneliti melakukan wawancara kepada murabbiyah, beliau 

mengatakan; 

 
Ada penerapan, tapi tidak semua masih beberapa. Mungkin dari misalnya satu 
halaqah ada sepuluh orang. Semuanya adik-adik ada yang menerapkan hanya 
saja tidak semuanya dari apa yang disampaikan oleh murabbiyah langsung 
dilakukan misal dari segi adab atau dari segi akhlak. Tapi tetap ada perubahan 
ke arah yang lebih baik, alhamdulillah.27 

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Koordinator Kemuslimahan 

Lembaga MPM al-Ishlah terkait dengan penerapan yang dilakukan oleh pengurus 

 
25Humairah, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat MPM 

al-Ishlah, 30 Desember 2021. 

26Herfina, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid Kampus, 30 

Desember 2021. 

27Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 



 

 
 

muslimah dari materi yang telah mereka dapatkan dari murabbiyah. Beliau 

mengatakan bahwa: 

 
Kita tidak bisa dengan mudah menilai seseorang, karena setiap pengurus 
berbeda-beda. Ada yang aktif tarbiyahnya, dari segi sikapnya mungkin sudah 
sesuai dengan pemahamannya dan ada juga yang masih berproses. Namun, 
yang aktif tarbiyahnya sangat terlihat efek positif bagaimana dia bersikap 
kepada orang tuanya, kepada dosennya, kepada teman-temannya, bagaimana 
tutur katanya, itu sangat terlihat.28 

Dari hasil wawancara di atas, terlihat penjelasan murabbiyah dan 

Koordinator Kemuslimahan Lembaga MPM al-Ishlah terkait dengan penerapan 

dari materi yang telah disampaikannya kepada mutarabbiyah. Pengurus yang aktif 

tarbiyahnya terlihat lebih banyak perubahan sikap dan akhlaknya ke arah yang lebih 

baik dibandingkan dengan pengurus yang jarang mengikuti kegiatan tarbiyah. 

e. Pemberian motivasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan murabbiyah, tiap pertemuan 

murabbiyah selalu berusaha memberikan motivasi kepada mutarabbiyah. Beliau 

mengatakan: 

 
Setiap mengisi Tarbiyah, Saya biasa memberikan motivasi untuk semangat 
belajar dan banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah semoga selalu 
diberikan hidayah, karena itu yang paling dibutuhkan oleh diri-diri kita 
sebagai umat Islam.29 

Hal yang hampir sama disampaikan oleh murabbiyah yang lain, beliau 

mengatakan: 

 
Biasanya sesi pemberian motivasi ini diberikan diakhir majelis dan tentunya 
disampaikan apa yang akan mereka dapatkan ketika menerapkan materi yang 
disampaikan seperti mendapatkan keutamaan dan tidak lupa juga memotivasi 
adik-adik untuk banyak berdoa kepada Allah dan hanya menyandarkan segala 
sesuatu yang terjadi hanya kepada Allah.30 

 
28Nurmita Tola, Koordinator Kemuslimahan MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat 

MPM al-Ishlah, 3 Januari 2022. 

29Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

30Andi Rahmawati, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Zarinda Permai, 09 Maret 2022. 



 

 
 

Setiap pertemuan murabbiyah tidak pernah lupa mengingatkan 

mutarabbiyahnya agar semangat untuk belajar dan tidak lupa untuk berdoa agar 

senantiasa diberikan hidayah oleh Allah swt. Pemberian motivasi tentunya 

bertujuan agar pengurus tetap semangat dalam menjalani setiap aktivitasnya 

terutama agar tetap menjaga ibadahnya kepada Allah dan hubungan baiknya dengan 

sesama manusia. 

f. Faktor pendukung program tarbiyah islamiyah 

Ada beberapa faktor pendukung kelancaran sebuah program tarbiyah 

islamiyah, yaitu terdapat murabbiyah, mutarabbiyah, wawasan yang luas dari 

seorang murabbiyah dalam menyampaikan materi. Hal tersebut sesuai dengan 

wawancara yang  dilakukan dengan murabbiyah, beliau mengatakan bahwa: 

 
Dari segi internal, pandangan saya selaku pengajar faktor pendukungnya itu 
adalah kesiapan diri dan juga wawasan yang luas. Kedua hal itu dibutuhkan 
karena sebagai pengajar kita harus menguasai materi yang ingin disampaikan.  
Dari segi eksternalnya tentu saja dari adik-adik itu sendiri, faktor 
pendukungnya adalah bagaimana kehadiran dan kesiapan mereka dalam 
majelis.31 

Murabbiyah yang lain juga mengatakan: 

 
Kalau faktor pendukung adalah maroji atau sumber-sumber bacaan dan tempat 
atau media yang digunakan dan yang paling penting juga adalah kehadiran 
adik-adik.32 

Dari hasil wawancara di  atas jelas terlihat bahwa untuk bisa menjalankan 

program tarbiyah islamiyah dengan baik, murabbiyah membutuhkan wawasan 

yang luas dan harus menyiapkan materi agar proses tarbiyah berjalan dengan 

lancar. Faktor pendukung selanjutnya tentu saja dari kesiapan dan kehadiran dari 

peserta dalam majelis. 

 

 

 

31Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

32Andi Rahmawati, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Zarinda Permai, 09 Maret 2022. 



 

 
 

g. Kendala dalam program tarbiyah islamiyah 

Dalam sebuah program yang dijalankan tentu ada kendala-kendala yang 

dihadapi oleh setiap orang. Begitupun dengan program tarbiyah islamiyah pasti 

memiliki kendala tersendiri dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan murabbiyah terkait dengan kendala yang dihadapi dalam mengajar 

tarbiyah, beliau mengatakan: 

 
Dalam mengisi tarbiyah kadang ada beberapa kendala seperti cara 
penyampaian materi yang sebisa mungkin mudah.33 

Selain kendala yang dimiliki oleh murabbiyah, tentu ada juga kendala yang 

dimiliki oleh mutarabbiyah. Adapun kendala yang dimiliki oleh mutarabbiyah 

yaitu: 

 
Selama ikut Tarbiyah tentu ada kendala, kadang datang rasa malas dari dalam 
diri tetapi harus dipaksakan untuk tetap hadir mengikuti tarbiyah. Karena 
kalau saya tidak ikut pasti ada rasa yang kurang dalam diriku apalagi tarbiyah 
itu cuma sekali dalam sepekan.34 

 Mutarabbiyah yang lain juga mengemukakan bahwa: 

 
Ada kendala, terutama kendala dari dalam diri sendiri. Kalau rasa malas sudah 
muncul, saya harus bertarung dengan rasa malasku untuk tetap ikut tarbiyah. 
Kalau kendala lainnya yaitu ketika tarbiyah online kadang bermasalah di 
jaringan.35 

Dari petikan wawancara diatas sangat jelas bahwa dalam program tarbiyah 

islamiyah ada kendala tersendiri yang dialami oleh murabbiyah maupun 

mutarabbiyah. 

 

 

 

33Nurpatima, Murabbiyah Halaqah, Wawancara, Telepon WA, 30 Desember 2021. 

34Nur Islamiyatul Anisa, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, 

Masjid Kampus, 27 Desember 2021. 

35Ummu Kalsum, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid 

Kampus, 27 Desember 2021. 



 

 
 

C. Pembentukan Akhlak Pengurus Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid 

(MPM) al-Ishlah 

Adapun indikator dari pembentukan akhlak pengurus Lembaga Mahasiswa 

Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah meliputi: 

1. Bertutur kata yang baik terhadap orang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap sepuluh orang informan 

atau pengurus muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, ketika mereka diajak berbicara 

oleh peneliti maupun orang lain yang ada disekitarnya terlihat semuanya 

menggunakan tutur kata yang baik terhadap lawan bicaranya. Selain mengamati, 

peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus muslimah yang bersangkutan dan 

ia mengatakan: 

 
Insyaa Allah saya selalu berusaha untuk bertutur kata yang baik terhadap 
orang lain karena ini bagian dari akhlak kita kepada orang lain dan 
murabbiyah juga selalu menasehati kami semua ketika tarbiyah untuk 
senantiasa menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain.36 

Dari hasil wawancara diatas, hal yang disampaikan sesuai dengan hasil 

pengamatan peneliti di lapangan terhadap yang bersangkutan. 

2. Bertegur sapa dengan orang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa pengurus 

muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, terlihat bahwa ketika bertemu dengan orang 

yang dikenal mereka senantiasa menyapa orang tersebut. Selain mengamati, 

peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pengurus muslimah yang 

bersangkutan, diantaranya ada yang mengatakan: 

 
Setiap bertemu dengan orang yang saya kenal pasti selalu saya sapa bahkan 
agak lain-lain kalau tidak saya sapa, kecuali kalau misalkan orang yang tidak 
dikenal itu mungkin agak sungkan kalau langsung disapa.37 

 
36Herfina, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid Kampus, 30 

Desember 2021. 

37Humairah, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat MPM 

al-Ishlah, 30 Desember 2021. 



 

 
 

Selain itu, hal yang hampir sama diungkapkan oleh pengurus muslimah 

yang lain, ia mengatakan: 

 
Setiap bertemu dengan orang yang dikenal, Alhamdulillah saya selalu 
berusaha untuk menyapa agar tidak dikira sombong, kecuali kalau lagi ada 
masalah dengan orang tersebut saya kadang mencari cara untuk menghindar 
supaya tidak ketemu. Tapi kalau sudah agak lama tidak bertegur sapa ketika 
pernah ada masalah, saya kadang memberanikan diri untuk menyapa duluan 
orang tersebut.38 

Dari petikan wawancara dengan beberapa pengurus muslimah MPM al-

Ishlah diatas, terlihat bahwa ketika mereka bertemu dengan orang yang mereka 

kenal, mereka akan menyapa orang yang ditemuinya. 

3. Memperhatikan dengan baik ketika diajak berbicara oleh orang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

beberapa pengurus muslimah Lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah, terdapat beberapa dari mereka yang ketika diajak berbicara tidak fokus 

dengan lawan bicaranya. Selain mengamati, peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap yang bersangkutan, diantaranya ada yang mengatakan: 

 
Kadang saya tidak memperhatikan dengan baik orang yang berbicara dengan 
saya saat memiliki kesibukan yang lain sehingga ketika diajak berbicara saya 
kadang tidak fokus. Tapi ketika sudah ditegur secara langsung, saya baru 
sadar akan kesalahan saya. Hal seperti itu masih berusaha untuk saya perbaiki 
karna saya sadar memperhatikan orang lain ketika berbicara itu bagian dari 
akhlak kita kepada orang lain.39 

Selain itu ada juga yang mengatakan: 

 
Saya biasa tergantung dengan siapa yang saya ajak berbicara, kalau orang 
yang lebih tua selalu saya perhatikan dengan baik tapi kalau teman-teman 
sepantaran dengan saya atau yang lebih muda dari saya, kadang saya sambilan 
main handphone.40 

Selain itu, salah satu pengurus muslimah juga mengatakan: 

 
38Dita Puspita, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Telepon 

Seluler, 30 Desember 2021. 

39Amaliyah Nurhadika, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid 

Kampus, 27 Desember 2021. 

40Sabria, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid Kampus, 27 

Desember 2021. 



 

 
 

 
Mendengarkan dan memperhatikan orang yang berbicara itu merupakan 
bagian dari adab kita terhadap orang lain. Apalagi dizaman sekarang yang 
semuanya serba handphone kadang banyak orang terluput untuk 
memperhatikan orang yang berbicara kepadanya karena terlalu sibuk 
menunduk memperhatikan HPnya. Dan kalau dari diri saya pribadi, saya 
selalu berusaha untuk memperhatikan orang lain ketika berbicara.41 

Dari beberapa petikan wawancara di atas terlihat bahwa dalam hal 

memperhatikan dengan baik ketika diajak berbicara pengurus sudah cukup baik. 

Namun sebagian kecil pengurus masih ada yang kurang memperhatikan ketika 

diajak berbicara, karena terkadang mereka sibuk dengan handphone yang 

dipegangnya. 

4. Menghargai pendapat orang lain 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap beberapa pengurus muslimah 

ketika melakukan musyawarah pengurus atau diskusi dengan temannya, muslimah 

yang bersangkutan terlihat melontarkan pendapat yang dianggapnya benar dan juga 

mempersilahkan yang lainnya untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. 

Selain mengamati, peneliti juga mewawancarai beberapa dari yang bersangkutan. 

Diantaranya ada yang mengatakan: 

 
Saya selalu menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya 
karena setiap orang berhak untuk berpendapat. Ketika saya punya pendapat 
yang lain yang saya anggap benar, saya akan sampaikan dengan baik tapi 
kalau orang tersebut tetap mempertahankan pendapatnya, kita harus tetap 
terima. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut kepada apa yang 
kita anggap benar.42 

Selain itu ungkapan yang hampir sama juga dikatakan oleh pengurus yang 

lain, ia mengatakan: 

 
Menghargai pendapat orang lain itu bagian dari akhlak kita kepada orang 
tersebut, jadi kalau dari diri pribadi kita tidak boleh memaksakan kehendak 

 
41Herfina, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid Kampus, 30 

Desember 2021. 

42Aisyah Ustar, Pengurus Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Telepon WA, 29 

Desember 2021. 



 

 
 

bahwa hanya saya yang mau didengarkan tapi orang lain juga punya hak 
untuk berpendapat, karena bisa jadi pendapat orang tersebut jauh lebih baik.43 

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pengurus tersebut senantiasa 

berusaha menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi walaupun mereka 

memiliki pendapat sendiri. Dan dari yang peneliti pahami ketika dilakukan 

musyawarah atau diskusi maka setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, 

adapun hasil akhirnya selalu berdasarkan kesepakatan bersama. 

Dalam mengikuti program tarbiyah islamiyah tentu setiap orang akan 

mendapatkan efek yang berbeda, ada yang mendapatkan efek positif dan bisa jadi 

ada yang justru merasakan kebalikannya yaitu mendapatkan efek negatif. Untuk 

mengetahui sejauh mana efek yang dirasakan oleh pengurus lembaga MPM al-

Ishlah, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

mutarabbiyah atau pengurus muslimah, diantaranya ada yang mengatakan: 

 
Masyaa Allah sangat banyak efek positif yang saya rasakan, murabbiyah 
senantiasa mengingatkan tentang ibadah kepada Allah, bagaiamana bersikap 
kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Dan juga bisa dilihat dari 
akhlak yang ditampakkan oleh murabbiyah dari situ sangat terlihat bagaiman 
tutur kata, tingkah laku, yang kadang murabbiyah tidak sampaikan secara 
langsung tapi dia langsung terapkan pada dirinya sehingga kita yang melihat 
bisa mengambil contoh maupun menjadikannya teladan.44 

Selain itu pengurus yang lain juga mengungkapkan: 

 
Iya ada banyak efek positif yang terjadi dalam diri saya ketika telah mengikuti 
tarbiyah, salah satunya itu saya menjadi pribadi yang lebih sabar karena 
murabbiyah ketika memberi materi sangat banyak nasehat-nasehat 
didalamnya. Dari segi interaksi saya dengan orang lain jadi lebih terjaga 
setiap apa yang saya ucapkan jangan sampai menyakiti perasaan orang lain.45 

Hal yang hampir sama juga dilontarkan oleh pengurus yang lainnya, ia 

mengatakan bahwa: 

 
 

43Humairah, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Sekretariat MPM 

al-Ishlah, 30 Desember 2021. 

44Nindita Putri, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Telepon WA, 

30 Desember 2021. 

45Amaliyah Nurhadika, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, Masjid 

Kampus, 27 Desember 2021. 



 

 
 

Banyak efek positif yang saya dapatkan setelah mengenal tarbiyah salah 
satunya itu ucapan ke orang lain lebih terkontrol. Dulu sebelum ikut tarbiyah 
setiap ucapan saya masih banyak yang harus disaring contohnya saya kadang 
berbicara kotor. Tapi setelah saya ikut tarbiyah setiap ucapan saya lebih 
terkontrol dan bahkan saya tidak berani sama sekali untuk berbicara kotor 
lagi.46 

Dan ada juga yang mengatakan: 

 
Masyaa Allah sangat banyak efek positifnya, saya selalu mengatakan bahwa 
tarbiyah bukan segalanya tapi segalanya berawal dari tarbiyah dan kata-kata 
itu bagian dari prinsip hidup saya. Karena setelah mengenal tarbiyah, 
Alhamdulillah saya berubah secara bertahap, perbedaan yang paling 
mendasar itu yang dulunya ibadah saya yang kadang tidak teratur misalnya 
sholat tidak tepat waktu, tadarrus yang kadang tidak saya lakukan bahkan 
amalam-amalan kecil yang kadang diremehkan, tapi setelah mengenal 
tarbiyah semua hal tersebut diperhatikan oleh murabbiyah sehingga kita lebih 
terkontrol dalam menjalankan ibadah bahkan merutinkan amalan-amalan 
kecil sekalipun. 

Dari hasil wawancara terhadap beberapa pengurus mengenai efek positif 

yang mereka rasakan setelah mengikuti program tarbiyah islamiyah, semuanya 

menjelaskan tentang efek positif yang mereka rasakan, ada yang lebih menjaga 

amalan sunnahnya, akhlaknya terhadap orang lain dan efek positif lainnya.  

 

 

 
46Nur Islamiyatul Anisa, Pengurus Muslimah Lembaga MPM al-Ishlah, Wawancara, 

Masjid Kampus, 27 Desember 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program tarbiyah islamiyah lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terlaksana 

dengan baik.  Program ini dilakukan sekali dalam sepekan dengan durasi 

waktu sekitar 1-2 jam. Tempat pelaksanaannya sebelum pandemi Covid-19 

dilaksanakan di Masjid Kampus UIN Alauddin Makassar dan selama 

pandemi Covid-19 dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi 

Zoom. Adapun jumlah peserta dalam setiap kelompok berkisar 5-12 orang 

sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengontrolan. Materi yang 

dibawakan oleh murabbiyah disampaikan dengan baik dan jelas, serta 

menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh mutarabbiyah. 

2. Program tarbiyah islamiyah memberikan dampak positif terhadap 

pembentukan akhlak pengurus muslimah lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah seperti bertutur kata yang baik kepada orang lain, 

bertegur sapa dengan orang lain dan menghargai pendapat orang lain telah 

dilakukan dengan baik. Adapun memperhatikan orang lain ketika diajak 

berbicara beberapa pengurus muslimah lembaga Mahasiswa Pencinta 

Masjid (MPM) al-Ishlah belum mampu melakukannya dengan baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, peneliti mengemukakan implikasi 

penelitian: 

1. Kepada murabbiyah lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-

Ishlah hendaknya menyadari bahwa program tarbiyah islamiyah adalah 



 

 
 

salah satu program yang sangat penting dalam pembentukan akhlak 

pengurus sehingga murabbiyah harus bisa menjadi panutan bagi pengurus 

dan melaksanakan tugas sebagai Murabbi dengan baik. Murabbiyah 

senantiasa memberikan motivasi dan juga nasehat kepada pengurus agar 

pengurus selalu berusaha memperbaiki akhlak dan ibadah mereka. 

2. Kepada pengurus lembaga Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) al-Ishlah 

diharapkan selalu berusaha mengikuti kegiatan tarbiyah islamiyah dengan 

penuh semangat. Mereka harus menyadari bahwa program tarbiyah 

islamiyah adalah salah satu program yang bisa membentuk akhlak baik 

terutama akhlak kepada orang lain. 

3. Kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hendaknya menjaga akhlak 

baik dan berusaha untuk memberbaiki dirinya. Akhlak baik bisa terbentuk 

jika manusia bisa saling menghargai satu sama lain. 
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