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ABSTRAK 

Nama   :  Indri Susliman Dira 

Nim   :  20100119035 

Jurusan/Fakultas :  Tarbiyah dan Keguruan 

Judul                   : Implementasi Konsep Humanisme Religius dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah 

Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng  

Skripsi ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an hadis di Madrasah Tsanawiyah 

DDI Walimpong, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong, (3) untuk mengetahui upaya mengatasi 

hambatan implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 

di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. Adapun sumber data pada penelitian ini 

adalah sumber data primer yang meliputi guru al-Qur’an Hadis,Guru BK, Wali 

Kelas VII dan beberapa peserta didik sedangkan sumber data sekunder meliputi 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah 

mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an hadis yaitu melalui proses 

pembelajaran al-Qur’an Hadis dengan memberikan suatu permasalahan yang 

disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipadukan 

dengan materi serta metode yang telah disesuaikan, serta mengaitkan materi-materi 

pembelajaran dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar kehidupan peserta didik 

sehingga tercipta model pembelajaran yang interaktif, kreatif, inovatif, aktif dan 

menyenangkan. (2) Faktor penghambat dan pendukung implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis yaitu faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal meliputi; lingkungan sekolah, pengawasan wali kelas, dan 

pengawasan orang tua/wali. Sedangkan faktor internal meliputi; pengendalian diri, 

psikologi, dan kebiasaan. (3) upaya mengatasi hambatan implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis yaitu; Bimbingan 

Konseling (BK), pembiasaan, pengawasan dan pemberian hadiah dan hukuman.   

Implikasi penelitian ini adalah: untuk menciptakan interaksi antara guru dan 

peserta didik yang harmonis, maka yang diinginkan dapat dilakukan seperti nilai-

nilai humanis antara guru dan peserta didik, untuk menciptakan model 

pembelajaran yang interaktif, kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan maka guru 

harus menggunakan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang sifatnya humanis, 

menjaga nilai-nilai humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan masalah pertama dan mendasar dalam hidup dan 

kehidupan manusia karena pendidikan merupakan hakikat hidup manusia. Proses 

pendidikan berada dan berkembang bersama dengan proses berkembangnya hidup 

dan kehidupan manusia. Pendidikan mempunyai peran strategis sebagai sarana 

pengembangan sumber daya manusia. Artinya pendidikan selain bertujuan 

menumbuh kembangkan kehidupan yang lebih baik juga telah ikut mewarnai dan 

menjadi landasan moral dan etik dalam proses pemberdayaan jati diri bangsa.1 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan.2 Pendidikan pada 

dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu yang 

disebut interaksi Pendidikan.3 

Persepsi umum tentang tujuan pendidikan adalah kematangan, yang 

meliputi kematangan lahir dan batin, jasmani dan rohani, untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. 

 Seperangkat kegiatan tersebut dapat berupa latihan, pembiasaan dalam 

institusi keluarga, lembaga pendidikan dan juga dalam masyarakat. 4 

 

1Hayat, “Pendidikan Islam dalam Konsep Prophetic Inteligence”, vol.II no. 2 (Desember 

2013), h.380. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1152 (Diakses 2 

Agustus 2022). 

2Moh. Usman Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Cet. II; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 4. 
3Nana Syaodih Sukamdinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Cet. VI; Bandung: 

PT Remaja rosdakarya, 2010), h. 7. 
4Baharudin & Moh. Makin, Pendidikan Humanistik; Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis 

dalam Dunia Pendidikan, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.170. 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1152
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Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada bab II tentang dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional pasal 3 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, 
kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab, 
kemasyarakatan dan kebangsaan.5  

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas RI tersebut, maka salah satu ciri 

manusia yang berkualitas adalah mereka yang memiliki paradigma keimanan dan 

ketaqwaan, memiliki akhlak mulia, sikap kreatif, profesional, dan inovatif, serta 

bertanggung jawab dalam segala hal. 

Pendidikan Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, 

tujuan tersebut membentuk pribadi manusia yang manusiawi, melaksanakan 

kewajibannya sebagai manusia dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.6 

Pendidikan Islam mencakup pengajaran umum dan pengajaran agama. 

Dalam pendidikan Islam ada bidang studi agama Islam. Pengajaran Islam 

mencakup pembinaan ketearampilan, kognitif, dan afektif. Dalam proses 

pembelajaran bagian efektif inilah yang amat rumit, menyangkut pembinaan rasa 

Dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya mampu melaksanakan proses 

pembelajaran yang mampu memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk mau 

dan mampu belajar untuk menguasai materi learning to know. Materi  pembelajaran 

hendaknya dapat memberikan suatu pelajaran alternatif kepada peserta didik belajar 

untuk menerapkan learning to do dan mampu memberikan motifasi untuk hidup 

dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan belajar untuk 

menjadi learning to be.

 
5Undang Undang RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 

Permata, 2006), h. 68. 
6Rinda Fauzian, Pengantar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Cet I; 

Sukabumi: Farha Pustaka, 2019), h.94. 
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Pembelajaran tidak cukup hanya diberi dalam bentuk keterampilan untuk 

dirinya sendiri, tetapi juga keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, 

tidak ada perbedaan diantaranya belajar untuk dapat hidup bersama, saling 

menghargai, terbuka, memberi dan menerima. 

Learning to live together artinya menanamkan kesadaran kepada peserta 

didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus 

mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu 

menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. 

Keempat pilar pembelajaran di atas harus dikembangkan baik dalam proses 

pendidikan umum maupun pendidikan agama. Jika hambatan dalam proses 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dapat dipecahkan atau terselesaikan 

dengan baik, maka pendidikan akan mampu mewujudkan tujuannya yaitu 

terciptanya sumber manusia yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) dengan iman dan takwa (imtak). 

Bagi umat Islam, dan khususnya pendidikan Islam secara historis 

pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia sangat erat dengan kegiatan 

dakwah Islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran 

Islam dapat di sosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai tingkatnya. 

Melalui pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dah as-Sunnah. 

Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman masyarakat terhadap ajaran Islam tergantung pada tingkat kualitas 

pendidikan Islam yang diterimanya. Pendidikan Islam berkembang setahap demi 

setahap sehingga mencapai tahapan seperti sekarang ini.7 

 
7Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam; Dari paradigma Pengembangan, Manajemen 

Pengembangan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran, (Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafido 

Persada, 2013 ), h. 173. 
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Perkembangan pendidikan Islam seringkali berhadapan dengan berbagai 

problematika, diketahui bahwa sebagai sebuah sistem, pembelajaran al-Qur’an 

Hadis mengandung berbagai komponen yang antara satu dan yang lainnya saling 

berkaitan. Komponen pendidikan tersebut meliputi: landasan, tujuan, kurikulum, 

kompetensi dan profesionalisme guru, pola hubungan guru dan murid, metodologi 

pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, pembiayaan dan lain sebagainya. 

Berbagai komponen yang terdapat dalam sistem seringkali berjalan apa adanya 

secara konvensional, tanpa adanya inovasi menuju hal yang lebih baru sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

Akibat permasalahan tersebut mutu dan kualitas pembelajaran al-Qur’an 

Hadis semakin rendah, tujuan dan visi tidak berhasil dicapai dengan baik. Tujuan 

pendidikan Islam seringkali diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang 

hanya menguasai ilmu tentang Islam saja. Namun sebenarnya tujuan pendidikan 

Islam sangatlah luas cakupannya. 

Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam 

aspek sikap pengetahuan dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotoris 

yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah dan mata pelajaran. 

Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian 

hard skils dan soft skils kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata 

pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti.8 

 Kompetensi dasar merupakan penjabaran dari masing-masing kompetensi 

inti, sedangkan indikator adalah penjabaran dari kompetensi dasar dengan 

menggunakan kata oprasional atau yang dapat diukur. Selanjutnya tujuan 

pembelajaran menjelaskan hal-hal yang ingin dicapai secara terukur setelah 

pembelajaran selesai. Pada bagian materi pembelajaran diuraikan ringkasan materi 

 

8https://www.scribd.com/doc/230941517/Kompetensi-Inti-Dan-Kompetensi-Dasar-Sd-Mi-1 

(29 januari 2022) 

https://www.scribd.com/doc/230941517/Kompetensi-Inti-Dan-Kompetensi-Dasar-Sd-
https://www.scribd.com/doc/230941517/Kompetensi-Inti-Dan-Kompetensi-Dasar-Sd-Mi-1%20(29
https://www.scribd.com/doc/230941517/Kompetensi-Inti-Dan-Kompetensi-Dasar-Sd-Mi-1%20(29
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yang akan disampaikan pada proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sangat 

penting dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Begitu pula halnya dengan 

media, alat/bahan dan sumber pembelajaran. Dalam penentuannya, harus 

disesuaikan dengan materi pembelajaran dan kondisi peserta didik. Setelah semua 

kebutuhan telah rampung, maka guru akan menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Akhir dari rencana persiapan 

pembelajaran tersebut adalah cara mengevaluasi hasil belajar atau penilaian. 

Apabila penyelenggara pendidikan Islam mampu mencapai tujuan tersebut, 

maka terwujudlah bentuk insan kamil dengan pola takwa.9 Tujuan akhir dari 

pendidikan  Islam  dapat  dipahami  firman  Allah  swt. Dalam Qs.  ali- 

Imran/3:102 yang berbunyi: 

سْلِمُوْنَ  نْتُمْ مُّ
َ
ا وَا

َّ
ا تَمُوْتُنَّ اِل

َ
َ حَقَّ تُقٰىتِهٖ وَل مَنُوا اتَّقُوا اللّٰه

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar 
      benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 

muslim.10 

Adapun tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang akan dicapai setelah 

peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal.11 Secara ideal betapa beratnya beban ideal betapa 

beratnya beban yang harus diemban dalam penyelenggaraan pendidikan Islam 

harus mampu mencapai tujuan tersebut di atas, yang intinya pendidikan Islam harus 

mampu memberikan bekal kepada peserta didik untuk melaksanakan tugasnya di 

muka bumi sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah. 

Penguasaan metodologi pembelajaran merupakan hal yang paling penting 

 

9Zakiya Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet.VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.30. 

10Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 50. 

11Zakiya Drajat , Ilmu Pendidikan Islam, h.31. 
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bagi seorang guru, karena metodologi yang baik akan mampu mewujudkan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran al-Qur’an Hadis tidak hanya sekedar 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Namun pembelajaran al- Qur’an 

Hadis bertujuan mengarahkan peserta didik untuk terampil melaksanakan isi 

kandungan al-Qur’an Hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang 

yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran seorang guru 

hendaknya tidak hanya membangun aspek kognitif peserta didik namun aspek 

efektif dan psikomotor peserta didik harus dikembangkan12. 

Pembelajaran al-Qur’an Hadis di madrasah pada saat ini umumnya masih 

sebatas proses penyampaian materi tentang agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada 

metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat dilihat aspek yang 

disentuh hanyalah dari segi kognitif peserta didik saja. Metode pembelajaran 

selama ini banyak mengandalkan pada metode ceramah, yang hanya bermodalkan 

papan tulis dan hanya menurut keaktifan guru. 

Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an Hadis senantiasa selalu mendapatkan 

kritik dan selalu diragukan efektifitas pembelajarannya oleh berbagai pihak, antara 

lain: orang tua, sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Padahal al- Qur’an 

Hadis meruapakan suatu mata pelajaran yang diyakini oleh semua pihak sebagai 

salah satu mata pelajaran yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi moral generasi 

masa depan. Selain itu pembelajaran al-Qur’an Hadis meruapakan pelajaran yang 

mampu mewujudkan peserta didik yang berkepribadian baik sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam. 

Tujuan pendidikan yang telah terurai tersebut bahwasanya pendidikan 

nasional selain berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

 

12Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Cet.II,Jakarta: Kencana,2006), h. 80. 
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kepribadian, dan peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pendidikan humanisme religius yang dimana dijelaskan bahwasanya 

humanisme religius menurut Abdurrahman Mas’ud adalah sebuah konsep 

keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi 

ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hablum minallah dan 

hablum minannas. Yang jika konsep ini diimplementasikan dalam praktek dunia 

pendidik Islam akan berfokus pada akal sehat (common sense), individualisme 

(responsible), pengetahuan yang tinggi, menghargai orang lain (pluralisme), 

kontektualisme (hubungan kalimat), lebih mementingkan fungsi dari simbol, dan 

keseimbangan antara hadiah dan hukuman.13 

Dengan demikian, pendidikan humanisme religius bermaksud membentuk 

insan yang memiliki komitmen humaniter sejati yaitu insan yang memiliki 

kesadaran, kebebasan dan tanggung jawab sebagai insan yang individual. Namun 

tidak terangkat dari kebenaran faktualnya bahwa dirinya hidup di tengah 

masyarakat. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab moral kepada 

lingkungannya berupa keterpanggilannya untuk mengabdikan dirinya demi 

kemaslahatan masyarakat. 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong merupakan salah satu madrasah 

swasta yang beralamat di dusun Walimpong, Desa Barae, Kec. Marioriwawo Kab. 

Soppeng. Madrasah ini juga adalah salah satu madrasah yang bisa dikatakan 

berprestasi baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun dibidang olahraga. Lembaga 

ini juga sejak lama eksis dan dikenal sebagai lembaga pendidikan yang banyak 

 
13Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanisme 

Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gamma Media,2002), h.193. 
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melahirkan alumni yang saat ini menjadi tokoh panutan bagi masyarakat serta 

berprestasi, hal tersebut paling tidak membuktikan bahwa lembaga ini telah berhasil 

menjadi lembaga pendidikan yang selalu diharapkan dan dibanggakan oleh 

masyarakat terkhusus masyarakat Walimpong. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

melakukan penelitian kualitatif dengan judul penelitian “Implementasi 

Konsep Humanisme Religius dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Implementasi Konsep Humanisme 

Religius dalam pembelajaran al-

Qur’an Hadis 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut 

dapat dideskripsikan bahwa substansi 

permasalahan dan pendekatan pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis yaitu:  

➢ Implementasi konsep humanisme 

religius dalam pembelajaran al-

Qur’an Hadis adalah sebuah konsep 

keagamaan yang memanusiakan 

manusia dan upaya humanisasi ilmu-

ilmu dengan tetap memperhatikan 

tanggung jawab hablum minallah dan 

hablum minannas dengan 

menggunakan pola interaksi yang 

bermartabat, model pembelajaran 

yang interaktif, kreatif, inovatif, aktif 

dan menyenangkan, serta sanksi yang 
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memanusiakan.. 

➢ Faktor penghambat dan pendukung 

implementasi konsep humanisme 

religius pada pembelajaran al-Qur’an 

Hadis terdiri dari dua faktor yaitu 

faktor eksternal dan internal yang 

meliputi lingkungan sekolah, 

pengawasan wali kelas, pengawasan 

orangtua/wali, pengendalian diri, 

psikologi dan kebiasaan. 

➢ Upaya mengatasi hambatan tersebut 

yaitu dengan bimbingan konseling, 

pembiasaan, pengawasan, pemberian 

hadiah dan hukuman. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti 

maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Implementasi Konsep 

Humanisme religius dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah 

DDI Walimpong Kabupaten Soppeng. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti 

mengambil beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi konsep humanisme religius pada pembelajaran al- 

Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong? 

2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung implementasi konsep 

humanisme religius pada pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah 

Tsanawiyah DDI Walimpong? 
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3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi konsep humanisme 

religius pada pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI 

Walimpong? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian-penelitian terdahulu yang sealur ataupun yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nurhalisah, (2020) dengan judul penelitian Impelementasi Teori Belajar 

Humanisme dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Tumijajar. Penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 

Tumijajar, pada proses pembelajaran PAI yang berlangsung Guru sudah 

mampu dalam mengimplementasikan teori belajar humanistik pada 

pembelajaran PAI. Hal ini dilihat antara guru dan siswa maupun sebaliknya, 

penciptaaan suasana yang nyaman tanpa ancaman, para siswa ikut 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

berpusat kepada siswa, guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator, di 

samping itu siswa diberikan kebebasan berpendapat.14 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian  yang akan dilakukan 

adalah sama-sama mengkaji implementasi humanisme dan jenis penelitian 

yang digunakan yakni kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada focus 

penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu bertempat di 

SMAN 2 Tumijajar dan berfokus pada teori belajar humanisme dalam 

pembelajaran PAI sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

 
14Nur Halisah, “Implementasi Teori Belajar Humanistik dalam Pembelajaran PAI di 

SMAN 2 Tumijajar”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan lampung, 2021),h. 67. 
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Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. 

2. Jumaruddin, (2014), dengan judul penelitian Pengembangan Model 

Pembelajaran Humanis Religius Dalam Pendidikan Karakter di Sekolah 

Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengembangan model diawali dengan studi 

pendahuluan, studi pengembangan, dan implementasi yang kemudian 

menghasilkan perangkat model pembelajaran humanis dalam pendidikan 

karakter di SD. Model humanis religius dalam pendidikan karakter di SD 

menunjukkan tingkat keterlaksanaan yang baik, memenuhi kriteria sangat 

efektif, sangat praktis, dan valid karena disusun berdasarkan landasan 

berfikir yang rasional dengan teori pendukung yang kuat relevan.model 

pembelajaran humanis religius dalam pendidikan karakter yang 

dikembangkan efektif untuk digunakan dalam pendidikan karakter di SD. 

Peserta didik memiliki respon yang sangat positif terhadap model 

pembelajaran humanis religius dalam pendidikan karakter di SD.15 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran humanis religius . 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang 

pengembangan model pembelajaran dalam pendidikan berkarakter. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang implementasi 

konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an. 

3. Ahmad Multazam, (2015), dengan judul penelitian Pendidikan Islam 

Berbasis Religius (Studi Pemikiran Abdurrahman Mas’ud). Penelitian ini 

Merupakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

 
15Jumaruddin, “Pengembangan Model Pembelajaran Humanis Religius dalam Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar”, Jurnal Pembangunan Pendidikan, No.2 (2014):h.14. 
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bahwa humanisme religius merupakan suatu cara pandang agama yang 

menempatkan manusia sebagai manusia dan suatu usaha humanisasi ilmu-

ilmu dengan penuh keimanan yang disertai hubungan manusia dengan 

Allah swt., dan sesama manusia. Implementasi dalam pendidikan Islam 

menekankan aspek akal sehat, individualisme menuju kemandirian, 

semangat mencari ilmu, pendidikan pluralisme, lebih menekankan fungsi 

daripada simbol, dan keseimbangan antara pemberian penghargaan dan 

hukuman. Dalam konteks pendidikan Islam masa kini, pendidikan Islam 

harus berorientasi pada pendidikan nondikotomik. Dengan tidak 

memisahkan dua dimensi ilmu yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga 

pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu agama saja tetapi juga 

mengajarkan ilmu-ilmu umum (sains dan teknologi). Dalam hal ini, lembaga 

pendidikan tinggi Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari pendidikan Islam nondikotomik.16 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni 

sama-sama membahas tentang humanisme religius dan menggunakan metode 

penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

membahas pemikiran Abdurrahman Mas’ud sedangkan peneliti membahas 

tentang konsep humanisme religius secara umum. 

4. Mochammad Abdul Kholiq, (2018), dengan judul penelitian Humanisme 

Dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran murtada Muttahari). Penelitian ini 

merupakan penelitian yang dianalisa dengan menggunakan kerangka 

teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muttahari menyebut 

bahwa permasalahan yang kini menjangkiti masyarakat dunia pada 

 
16Ahmad Multazam, “Konsep Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam 

Menurut Abdurrahman Mas’ud dalam Konteks Pendidikan Modern”, Jurnal Islamic Pedagogia, 

No.2 (2022) h.65. 
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umumnya lebih dikarenakan spiritualitas yang kering. untuk itu, ia 

mengingatkan supaya umat Islam memperkuat keimanan dan keilmuan 

untuk mencapai taraf spiritualitas yang sesungguhnya. Konklusi yang 

kemudian ditawarkan mutahhari terhadap keritik moralitas barat yang 

menggunakan legitimasi humanisme dan kebebasan bahwa kebebasan 

manusia sebagai seorang hamba memiliki batasnya.17 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama membahas tentang humanisme. Sedangkan perbedaannya yaitu 

pada penelitian terdahulu lebih fokus pada Studi Penafisran Murtada 

Muttahari sedangkan peneliti fokus pada pembelajaran al-Qur’an Hadis. 

5. M. Mukhlis Fahruddin, S.Pd.I., (2008), dengan judul penelitian Konsep 

Pendidikan Humanis dalam Perspektif al-Qur’an. Penelitian ini 

merupakan penelitian library research. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa konsep pendidikan humanis merupakan sebuah proses penyadaran 

dan peningkatan terhadap harkat kemanusiaan serta potensi yang dimiliki 

manusia. Dalam Islam juga memandang bahwa pendidikan pada hakekatnya 

adalah mengangkat derajat manusia kembali ke fitrahnya, sebagai makhluk 

yang mulia dan bermartabat, mempunyai potensi fitrah yang cenderung 

pada kebenaran dan kebaikan, bebas, merdeka dan sadar akan eksistensinya. 

Konsep tauhid al-Qur’an adalah konsepsi tentang prinsip-prinsip atau nilai-

nilai luhur yang menjaga kehidupan manusia, sehingga terbentuk pribadi-

pribadi yang berakhlak mulia (insan kamil), mempunyai sikap komitmen 

pada kebenaran, kejujuran, keadilan, kesucian, persamaan/kesetaraan, 

kebebasan, cinta dan kasih sayang sesama yang termanifestasikan dalam 

 
17Mochammad Abdul Kholiq, “Humanisme dalam Al-Qur’an Studi Penafsiran Murtada 

Muttahari”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) h.8. 
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hidup sehari-hari terlebih di dalam proses pendidikan.18 

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengangkat tema yang sama tentang konsep humanis. Adapun 

perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pendidikan 

humanis sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasi 

konsep humanisme. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi konsep humanisme religius pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. 

2.  Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi 

konsep humanisme religius pada pembelajaran al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. 

3.  Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan implementasi konsep 

humanisme religius pada pembelajaran pembelajaran al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan mengenai implementasi konsep humanisme religius pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadis. 

 
18M.Mukhlis Fahruddin, “Konsep Pendidikan Humanis dalam Persfektif Al-Qur’an”, 

Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) h.59.  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang implementasi 

konsep humanisme religius pada pembelajaran al-Qur’an Hadis. 

a. Bagi lembaga, yaitu kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu sarana 

untuk mengevaluasi proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran, khususnya pembelajaran al-Qur’an Hadis. 

b. Bagi Guru, yaitu sebagai upaya untuk menekankan kepada para guru 

bahwa pembelajaran al-Qur’an Hadis bukan hanya mengembangkan 

aspek kognitif tetapi juga aspek afektif peserta didik. 

c. Manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk memberikan cara belajar yang 

baru sehingga siswa lebih tertarik dalam memahami materi melalui 

usahanya sendiri dengan harapan dapat meningkatkan pembelajaran al-

Qur’an Hadis. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Implementasi Humanisme Religius 

1. Pengertian Humanisme 

Humanisme mempunyai dua pengertian menurut bahasa. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kata humanisme pertama, diartikan aliran yang bertujuan 

menghidupkan rasa prikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang 

lebih baik. Kedua humanisme juga diartikan sebagai paham yang menganggap 

manusia sebagai objek studi terpenting.1  

Allah swt., berfirman dalam Qs Al-Hujurat 49/13 yang berbunyi: 

اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ    
َ
قَبَاىِٕۤل شُعُوْباً وَّ مْ 

ُ
نٰك

ْ
وَجَعَل نْثٰى 

ُ
ا رٍ وَّ

َ
ذكَ نْ  م ِ مْ 

ُ
قْنٰك

َ
خَل اِنَّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
ِ يٰٓا عِنْدَ اللّٰه مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
ا  

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ   مْۗ اِنَّ اللّٰه
ُ
تْقٰىك

َ
 ا

 

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan 
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah 
adalah hal yang paling takwa.”2 

    Dimensi humanisme merupakan aspek yang melekat secara alamiah dan 

universal pada setiap individu. Dengan demikian, kajian mengenai manusia harus 

dilandasi oleh dimensi humanistik yang melingkupinya, termasuk dalam mengkaji 

aspek pendidikan. 

Maragustam mengungkapkan bahwa pendidikan yang berhasil adalah 

ketetapan dalam memahami manusia yang memiliki al-tabiat al-insaniyah 

(watak/bawaan dasar manusia).3 Manusia dalam konteks pendidikan menurut 

 

1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi 

III, Balai Pustaka: Jakarta,2001), h. 412. 
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h.12  

3Maragustam, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna, (Cet, I; Yogyakarta: Nuhu 

Litera, 2010), h. 58. 



 
 

16 
 

 
 

Kemas Kamaruddin terbagi atas dua, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk 

yang mempunyai keterbatasan, pasif, dan fatalis sehingga dalam proses pendidikan 

dapat diterapkan sistem doktrinal. Kedua, manusia pada dasarnya adalah makhluk 

yang memiliki kebebasan yang mampu mengembangkan dirinya sendiri, 

berenovasi, dan beraktivitas sehingga dalam proses pendidikannya cukup 

melakukan transformasi pengetahuan tanpa menggunakan pemaksaan dan otoritas.4 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diperhatikan dimensi kemanusiaan dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Dimensi dasar 

humanisme antara lain adalah dimensi individualisme, dimensi sosial, dimensi 

kesusilaan, dan dimensi keberagaman.5 

Secara umum, istilah humanisme dipahami sebagai suatu ajaran yang tidak 

menggantungkan diri pada doktrin-doktrin yang tidak memberikan kebebasan dan 

individu. Doktrin-doktrin yang bersifat otoritatif sangat bertentangan dengan 

prinsip dasar humanisme, yang senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap 

individu dalam menentukan pilihan hidup, baik dalam beragama, berpendapat 

maupun dalam menuntut haknya, tetapi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak 

orang lain tetap diperhatikan.6 

Adapun teori humanisme itu sendiri merupakan konsep belajar yang lebih 

melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Berfokus pada potensi 

manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan 

mengembangkan kemampuan tersebut.7 Kemudian teori humanisme banyak 

 

4Lihat Kemas Baharuddin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2007), h. 60-61. 

5Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep Teori dan aplikasi 

Praksis dalam Dunia Pendidikan, (Cet.I; Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), h. 66. 

6Husna Amin. Aktualisasi Humanisme Religius Menuju Humanisme Spiritual Spiritual 

dalam Bingkai Filsafat Agama, Jurnal Substantia, (Vol.XV, No. 1, April/ 2013), h. 66. 

7http:catatansederhanakomara.blogspot.co.id/2013/07/teori-humanisme-dan 

implementasinya.html, online (31 januari 2022). 
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mengadopsi prinsip-prinsip progresif dan mendapat stimulan dari eksistensialisme, 

yang mencakup keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, 

pemfokusan pada subjek didik yang terlibat aktif, dan sisi-sisi pendidikan yang 

kooperatif dan demokratis.8 Pada intinya fokus teori humanisme adalah perilaku 

seseorang. Selain itu teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi 

yang dipelajari dari pada proses pembelajaran itu sendiri.teori belajar ini lebih 

banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang 

dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri serta tentang 

proses, belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam artian memanusiakan 

manusia adalah perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami 

manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa humanisme dalam 

disiplin ilmu pendidikan merupakan akar pengembangan dari ilmu psikologi. 

Dengan demikian, sejarah singkat timbulnya teori humanisme akan dipaparkan dari 

awal kemunculannya dalam ilmu psikologi. 

Berdasarkan disiplin ilmu psikologi, psikologi humanistik memberikan 

sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan 

humanistik melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, 

mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pendidikan 

humanistik. 

Perhatian Psikologi Humanistik yang utama tertuju pada masalah bagaimana 

tiap-tiap individu dipengaruhu dan dibimbing oleh maksud pribadi yang mereka 

hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Menurut pada pendidik aliran 

humanistik, penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan 

perasaan dan perhatian peserta didik. 

 

8http://abiavisha.blogspot.co.id/2022/03/teori-belajar-humanistik-dam.html, online Maret 

2022). 

http://abiavisha.blogspot.co.id/2022/03/teori-belajar-humanistik-dam.html,
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Humanisme religius adalah sebuah konsep keagamaan yang memanusiakan 

manusia, dari upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung 

jawab hablum minallah dan hablum minannas.9 Memaknai kemanusiaan, harus 

selalu dirumuskan secara baru dalam setiap perjumpaan dengan kualitas dan 

konteks yang baru. Kemanusiaan perlu dilihat bukan sebagai esensi tetap atau 

situasi akhir. Makna kemanusiaan adalah proses menjadi manusiawi dalam 

interaksi antar manusia dengan konteks dan tantangan yang terus berkembang. 

Sebagai makhluk yang multi dimensional bahwasannya manusia mempunyai 

potensi yang insaniah, serta sosialisasi dengan nilai-nilai keterampilan yang perlu 

dikembangkan dalam mengembangkan pola kehidupannya. 

Untuk mengembangkan potensi tersebut perlu adanya sebuah praktek 

kegiatan pendidikan yang menjunjung sebuah nilai- nilai kemanusiaan 

(humanisme).10 Pendidikan Islam humanisme adalah pendidikan yang memandang 

manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah 

tertentu, untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal.11 

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang manusia lahir dalam 

keadaan fitrah, yakni dibekali dengan naluri keagamaan tauhid. Fitrah merupakan 

potensi yang baik yang perlu diasah dan dikembangkan. Dengan demikian, 

manusia dibekali alat untuk mencapai pengetahuan seperti indra pendengaran, 

penglihatan, dan hati kemudian Allah swt., berfirman dalam Qs.an-Nahl/16:78: 

  ُ ٕـِ وَاللّٰه فْ
َ
ا
ْ
بْصَارَ وَال

َ
ا
ْ
مْعَ  وَال مُ السَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
جَعَل اۙ وَّ ٔـً مُوْنَ شَيْ

َ
ا تَعْل

َ
مْ ل

ُ
هٰتِك مَّ

ُ
نْْۢ بُطُوْنِ ا مْ م ِ

ُ
خْرَجَك

َ
مْ  ا

ُ
ك
َّ
عَل
َ
دَةَۙ  ل

رُوْن 
ُ
          تشَْك

 

9Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanisme 

Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gamma Media, 2002), h. 193. 

10Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanisme 

Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, h. 194. 

11Abdurrahman Assegaf dan Suyadi, Pendidikan Islam Madzhab Kritis (Pendidikan Teori 

Pendidikan Timur dan Barat, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 38. 
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Terjemahnya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan 
hati agar kamu bersyukur”12 

 Usaha pendidikan bagi manusia menjadi suatu kebutuhan pokok guna 

menunjang pelaksanaan yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Inilah merupakan 

kebutuhan manusia terhadap pendidikan yang bersifat individu. Dalam tataran 

sosiologi dan juga sebagai makhluk budaya, dalam kehidupan manusia, pendidikan 

Islam merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap muslim dengan baik dan benar. 

Adanya humanisme religius dalam pembelajaran pendidikan yang 

diharapkan ketika proses pengisian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif dan 

juga dalam proses pengisian hati, agar memperteguh potensi keimanan serta 

memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menjadi mandiri dan bertanggung 

jawab. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri 

sesuai kodratnya secara bebas dan merdeka, tetapi harus diinsyafi bahwa itu bukan 

kebebasan yang leluasa, melainkan kebebasan terbatas. Damainya hidup bersama, 

kebebasan itu diberikan kepada peserta didik dalam hal bagaimana cara mereka 

berfikir. Dengan demikian, peserta didik jangan terlalu dipelopori atau disuruh 

memberi buah pikiran orang lain. Perlakuan yang demikian, membuat otak peserta 

didik ibarat kaset yang harus merekam suara tanpa menghiraukan apakah kaset itu 

masih peka atau tidak, akibat yang lebih parah tampak pada perilaku intelektual 

peserta didik. Mereka tidak lagi memiliki keberanian mengeluarkan ide-ide 

pribadinya. Pada proses yang demikian pendidikan berarti tidak mampu 

memanusiakan manusia. 

Beberapa alasan mengapa paradigma humanisme religius perlu dibangun 

dan dikembangkan dalam proses pendidikan Islam di Indonesia. Alasan-alasan 

 

12Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, h. 267. 
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berikut merupakan motif dan paradigma lama yang sampai saat ini masih menjadi 

fenomena sosial budaya. 

Keberagaman yang cenderung menekankan hubungan vertikal dan 

kesemarakan ritual. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman di Indonesia lebih 

menekankan kesalehan ritual dari pada kesalehan sosial.. Seperti halnya pada bulan 

Ramadhan  masjid-masjid demikian semaraknya dan sangat ramai,sedangkan pada 

bulan Syawal masjid-masjid mulai sepi. Hal itu menunjukkan bahwasanya sebuah 

fakta tentang keberagaman di Indonesia mengalami sebuah gap antara hablum 

minallah dan hablum minannas.13 Adanya konsep humanisme religius pola 

keagamaan dalam realitas sosial yang dihiasi dengan budaya ritualistik, kaya akan 

adanya kultur yang bernuansa agama, akan tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual 

yang berpihak pada kemanusiaan, sehingga tidak ada kesengajaan hubungan antara 

hablum minallah dan hablum minannas. 

Tingkat kesolihan sosial masih jauh dari orientasi masyarakat. Salih dalam 

dunia pesantren dikontraskan dengan kata talih. Namun bisa dihubungkan dengan 

ajaran al-Qur’an, kata salih lawan dari fasad yaitu berbuat kerusakan.14 Dalam 

dunia nyata, kesalihan masih jauh dari yang diharapkan. Kenyataannya dalam 

realitas sosial, Islam hanya sebagai simbolisasi, sebagai agama yang paling baik 

dengan ajaran-ajaran al-Qur’an dan as-Sunnahnya. Akan tetapi dalam realitas sosial 

masyarakat tidak menunjukkan hal tersebut, seperti mengutip dari Tafsir 

Muhammad Al-fasad yang mengartikan la tufsidu fil ardl (jangan menyebarkan 

korupsi di muka bumi), dari pernyataan tersebut jauh dari harapan, banyak orang 

yang berwawasan tinggi atau berintelektual, justru menyalahgunakan kepercayaan 

 

13Abdurrahman Assegaf dan Suyadi, Pendidikan Islam Mazhab Kritis, (Pendidikan Teori 

Pendidikan Timur dan Barat, h. 144. 

14Abdurrahman Assegaf dan suyadi, Pendidikan Islam Mazhab Kritis, (Pendidikan Teori 

Pendidikan Timur dan Barat), h. 148. 
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yang diberi kepadanya. Korupsi adalah sebuah kezaliman karena mencakup segala 

perbuatan yang merusak sistem sunatullah yang sudah rapi. Ternyata asbabun nuzul 

ayat tersebut berhubungan dengan kaum Hipokrat Madinah yang berpura- pura 

sebagai orang saleh (muslihun). Artinya koruptor itu adalah kaum Hipokrat, mereka 

tidak memiliki kesamaan lahir dan batin. Padahal ada hubungan yang sangat erat 

antara situasi batin dengan perbuatan perusakan. Dengan demikian adanya konsep 

pendidikan humanisme religius diharapkan mampu menyeimbangkan kesamaan 

antara lahir dan batin dalam keberagaman seorang peserta didik. 

Potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional, pendidikan 

belum berorientasi pada pengembangan SDM. Berbagai kebijakan pendidikan 

nasional telah dicanangkan silih berganti. Paradigma lama selalu berorientasi pada 

pendidikan yang berpusat pada guru teacher centered. Sejak tahun 80-an telah 

dikenalkan cara belajar siswa aktif (CBSA). Tetapi pengalaman lapangan 

meunjukkan bahwa peserta didik tetap tidak aktif. Akan tetapi justru seorang 

gurulah lebih aktif dalam proses pembelajarannya.15 

Kemandirian peserta didik dan tanggung jawab masih jauh dalam dunia 

pendidikan. Berakar dari sebuah kenyataan dalam pandangan masyarakat muslim, 

yaitu bahwa konsep khalifatullah masih kurang diperhatikan jika dibanding dengan 

konsep abdullah. Secara umum, komunitas muslim berpandangan dasar bahwa 

menjadi muslim yang baik, saleh, santri adalah menjadi abdullah yaituhamba yang 

mengabdi pada Tuhan semata, dalam rangka mencari ridha-Nya. Pandangan yang 

demikian bukanlah salah menurut agama, melainkan belum sempurna. Tanggung 

jawab vertikal cukup lekat, akan tetapi tanggung jawab horizontal atau lingkungan 

sosial, dan lingkungan hidup terabaikan. Tanggung jawab individu dalam 

membumikan ajaran Allah yang berhubungan dengan masalah-masalah hablum 

 

15Abdurrahman Assegaf dan suyadi, Pendidikan Islam Mazhab Kritis, (Pendidikan Teori 

Pendidikan Timur dan Barat), h. 150. 
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minannas masih mengalami kesulitan dalam mengembangkannya.16 

2. Humanisme dalam Pendidikan 

Humanisme merupakan kata yang sering dikaitkan dengan berbagai aspek 

kajian, termasuk dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, kata 

humanisme yang seakar dengan kata tersebut perlu didefinisikan agar tidak 

menimbulkan kesalahan dalam menginterprestasikannya. 

Pendekatan pendidikan humanisme merupakan suatu pendekatan 

pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia 

lebih manusiawi yaitu membantu manusia untuk mengaktualkan potensi yang ada 

sehingga akhirnya terbentuk manusia utuh yang memiliki kematangan emosional, 

kematangan moral, dan kematangan spiritual. 

Berdasarkan uraian tersebut, secara operasional yang dimaksud pendekatan 

pendidikan humanisme adalah sebuah pendekatan yang merupakan sekumpulan  

asumsi,  keyakinan,  atau  pandangan  filosofis  tentang  hakikat pendidikan 

dengan mengaplikasikan pembelajaran pendidikan yang humanis. Pembelajaran 

pendidikan humanis adalah sebuah pembelajaran mendudukkan peserta didik 

sebagai manusia dengan kemampuan dan potensi secara fitrah dapat diperoleh dan 

di didik untuk menguasai pembelajaran tertentu. Dengan kemampuan dan potensi 

fitrah tersebut, peserta didik bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil belajarnya. 

George A. Makdisi mengemukakan bahwa profesi sebagai guru privat 

(tutor) disebut muaddib yang digunakan untuk pengertian humaniora yang berarti 

yang mengajarkan adab, eika pemikiran, dan etika perilaku dan orang yang 

mengajarkan filologi agar peserta didik terpelihara dari kesalahan dalam berbahasa, 

baik lisan maupun tulisan.17 

 

16Abdurrahman Assegaf dan suyadi, Pendidikan Islam Mazhab Kritis, h. 151. 

17George A. Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West, 

terj. A. Syamsul Rizal dan Nur Hidayah, Cita Humanisme Islam; Panorama Kebangkitan Intelektual 
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Driyakara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah “memanusiakan 

manusia”, melalui proses “humanisasi dan hominisasi” atau ringkas disebut sebagai 

pendidikan humaniora. Demikian juga keyakinan Romo Mangun bahwa setiap 

sistem pendidikan ditentukan oleh filsafat manusia.18  

3. Humanisme dalam Al-Qur’an 

Al Qur’an pada dasarnya menggambarkan keadaan humanisme dalam dua 

hal yaitu dalam bentuk pujian dan celaan. Ini berarti manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk yang memiliki unsur kesempurnaan di satu sisi, tetapi di sisi lain 

juga memiliki kekurangan.19 

Humanisme yang dimaksud di dalam Islam adalah memanusiakan manusia 

sesuai dengan perannya sebagai khalifah di bumi. Humanisme merupakan petunjuk 

agama dalam kebudayaan dan moral manusia, yang tidak berhasil dibuktikan 

adanya oleh ideologi modern akibat pengingkaran mereka terhadap agama.20 

Kata Humanisme dalam al-Qur’an berbentuk mufrad dengan kata insan, 

sedangkan kata nas adalah bentuk jamaknya. Kata basyar menunjukkan kata yang 

tunggal dan jamak. Kata Basyar digunakan pada bentuk laki-laki, baik mufrad 

maupun jamak, bentuk kerja dari kata insan yaitu kata anisa berarti tampak. Karena 

manusia itu dapat dilihat, sedangkan jin ridak tampak. Manusia tampak bersama 

dengan pengetahuan dan akalnya. Menurut Sa’id Ismail Ali , kata insan secara 

spesifik hanya digunakan untuk menggambarkan kondisi tertinggi dari manusia 

 
dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat, (Cet. I; Jakarta: Serambi Illmu 

Semesta, 2005), h. 427. 

18Y.B. Mangunwijaya, Menghargai Manusia dan kemanusiaan: Humanisme, (Cet. I; 

Jakrata: 2015), h. 5. 

19Abbas Mahmud al- ‘Aqqad, al - Insan fi al - Quran al karim, (Cairo: Dar al-Islam, t.th.), 

h. 13. 

20Al-Ulya, “Konsep Pendidikan Nilai Humanis dalam Al-Qur’an”, Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol.3,No.1,2018, h. 62. 
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yang tidak dapat dimiliki makhluk lainnya.21 Sebagaimana firman Allah swt. 

Dalam QS.al-Rahman/55:3-4:  

بَيَانَ  
ْ
مَهُ ال

َّ
سَانَۙ عَل

ْ
اِن
ْ
قَ ال

َ
 خَل
 

Terjemahnya: 
 Dia menciptakan manusia.Mengajarnya pandai berbicara.22 

  Kata insan pada ayat ini mencakup semua jenis manusia sejak Adam As. 

hingga akhir zaman.23 Penggunaan kata tersebut sangat tepat karena dalam 

pandangan pendidikan humanisme sifat lupa bagi peserta didik bukanlah sesuatu 

yang tabu. Seorang pendidik humanis sangat memahami jika peserta didiknya lupa 

mengenai pelajaran yang pernah dipelajarinya. Akan tetapi pendidik yang tidak 

humanis menganggap bahwa peserta didik pantang melupakan pengetahuan yang 

telah dipelajarinya. 

Dalam al-Qur’an dijelaskan berbagai macam konsep dimensi humanisme.24 

a. Dimensi Individu 

Ciri khas dimensi individu adalah setiap orang memiliki perbedaan. Dalam 

Al-Qur’an Allah menggambarkan bahwa setiap individu memiliki perbedaan, 

termasuk dalam beramal. Dalam QS. az-Zalzalah/99:7-8: 

ا يَّرَه   ةٍ شَرًّ  ذَرَّ
َ
 مِثْقَال

ْ
عْمَل ۚ وَمَنْ يَّ ةٍ خَيْرًا يَّرَه   ذَرَّ

َ
 مِثْقَال

ْ
عْمَل  ࣖ  فَمَنْ يَّ

 
Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscay dia akan melihat (balasan)nya pula25 

 

21Sa’id Ismail ‘Ali, al - Quran al - Karim Ru’yah Tarbawiyah, (Cet. I; Cairo: Da>r 

al- Fikr al‘Arabi, 2000), h. 81. 

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 531. 

23M. Quraish Shihab, Tafsir Al - Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al - Qur’an, vol 

15(Cet.IV; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), h. 494. 

24Nursyirwan, Pendekatan Pendidikan Humanistik Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Watampone: Luqman al-Hakim press, 2014), h. 48-54. 

25Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya, h. 599. 



 
 

25 
 

 
 

 Menurut M.Quraish Shihab bahwa semua diperlakukan secara adil, siapa 

mengerjakan yakni sebutir debu sekalipun, kapan dan di manapun niscaya dia akan 

melihatnya. Demikian juga sebaliknya.26 

Bahkan dalam al-Qur’an terdapat nilai-nilai pendidikan yang harus 

dijadikan acuan pendidikan humanis yaitu seorang pendidik harus menghargai dan 

memberi perhatian kepada setiap peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta 

didik tanpa harus menyamaratakan kemampuan mereka. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:286 

ا وُسْعَ 
َّ
ُ نَفْسًا اِل فُ اللّٰه ِ

 
ا يُكَل

َ
   هَا ۗ ل
 

Terjemahnya:  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.27 

Tugas yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tugas-tugas yang 

lapang. Mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap orang yang mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan satu tugas, kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang 

dibenarkan walau sebelumnya tidak dibenarkan. Misalnya shalat diwajibkan 

berdiri, tetapi kalau sulit maka boleh duduk. Seorang yang sulit mendapatkan air 

untuk berwudhu atau khawatir mengalami kesulitan menyangkut kesehatannya, dia 

boleh bertayammum, dan masih banyak contoh lain, demikian Allah tidak 

menghendaki sedikit pun kesulitan menimpa manusia.28 

Ayat tersebut mempertegas bahwa dalam memberi beban atau tugas kepada 

peserta didik, pendidik/guru seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan mereka 

terlebih dahulu. Sehingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas tersebut 

dengan senang hati dan ikhlas. 

 

26M. Quraish Shihab, Tafsir Al - Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al - Qur’an, h. 

455. 

27Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya, h. 2. 

28M. Quraish Shihab, Tafsir Al - Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al - Qur’an, vol 2, 

h. 751. 
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b. Dimensi Sosial 

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang 

tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. al-Qur’an memperjelas hal tersebut 

dalam QS.at-Taubah/9:103: 

 ُ هُمْۗ وَاللّٰه
َّ
نٌ ل

َ
وتَكَ سَك

ٰ
يْهِمْۗ اِنَّ صَل

َ
ِ عَل

 
يْهِمْ بِهَا وَصَل ِ

 
رُهُمْ وَتُزكَ مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه ِ

َ
 يْمٌ  سَمِيْعٌ عَلِ خُذْ مِنْ ا

 
Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.29 

Peran saling membutuhkan merupakan sunatullah. Fakir miskin 

membutuhkan bantuan orang kaya dan orang kaya membutuhkan bantuan kaum 

fakir miskin. Orang lemah membutuhkan bantuan orang kuat, dan orang kuat 

membutuhkan orang lemah. 

c. Dimensi Kesusilaan 

Abdullah dalam Nusyirwan menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam 

pandangan Islam tidak seperti kebebasan individu dan golongan kaum barat 

maupun non-muslim. Islam pada hakikatnya menjadikan syariat sebagai asas dari 

hak, bukan hak seseorang menjadi asas syariat.30 Dengan demikian, hak-hak 

manusai merupakan bagian dari kebebasan manusia, tetapi hak-hak tersebut harus 

tetap berdasarkan syariat Islam. 

Kebebasan manusia adalah kemampuan untuk keluar dari penderitaan, 

kesesatan, dan sebagainya. Manusia yang memiliki potensi dasar yang Allah 

berikan kepadanya dapat mengangkat dirinya menjadi manusia yang sempurna, 

baik di hadapan Allah maupun di hadapan individu lainnya. 

 

 

29Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 187. 

30Nursyirwan, PendekatanPendidikan Humanistik Pembelajaran Bahasa Arab, h. 49. 
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d. Dimensi Keberagaman 

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakannya, baik secara individu maupun berkelompok. 

Petunjuk al-Qur’an tentang manusia adalah makhluk yang memiliki 

tanggung jawab yaitu dalam QS al-Baqarah/2:134:  

ا  مْ مَّ
ُ
ك
َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْۚ  ل

َ
ةٌ قَدْ خَل مَّ

ُ
كَ ا

ْ
وْنَ  تِل

ُ
انُوْا يَعْمَل

َ
وْنَ عَمَّا ك

ُ
ل ٔـَ ا تسُْ

َ
سَبْتُمْۚ  وَل

َ
 ك

 
Terjemahnya: 

Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu 
apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggung 
jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. 

e. Dimensi Kefitrahan 

Fitrah merupakan sifat pembawaan manusia sejak lahir. Setiap individu 

lahir dengan fitrah. Fitrah kesucian asal manusia merupakan pemberian khusus 

Allah kepada manusia. Dengan kata lain, fitrah merupakan unsur ketuhanan yang 

diberikan kepada manusia. Menurut Sayyed Hossein Nasr yang dikutip oleh 

Nusyirwan dalam bukunya Pendekatan Pendidikan Humanistik Pembelajaran 

Bahasa Arab menyatakan bahwa fitrah merupakan primordial nature, sifat asli 

azali, yang sejak semula sudah diberikan Allah swt. ke dalam diri manusia. Akan 

tetapi dalam perjalan hidup sehari-hari manusia, unsur lahut yang suci tersebut 

dikotori berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.31 

B. Guru Al-Qur’an Hadis 

1. Pengertian Guru 

Pengertian guru menurut Rustiyah yang dikutip oleh Syafrudin Nurdin 

yaitu :  

Guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan. Dia juga mengutip definisi guru menurut Departemen Pendidikan dan 

kebudayaan, guru adalah seorang yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak 

 

31Nursyirwan, PendekatanPendidikan Humanistik Pembelajaran Bahasa Arab, h. 51. 
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didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan, dan menerapkan keutamaan 

yang menyangkut agama, kebudayaan, dan keilmuan.32 

Dalam Undang-undang RI Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, 

dijelaskan bahwa Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.33 

Seperti halnya yang jelaskan oleh Isjoni, guru adalah pendidik yang menjadi 

tokoh dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 

harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, disiplin dan mandiri.34 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru secara umum 

adalah “semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab serta pemegang 

amanat dalam membimbing dan membina anak didik baik secara individual 

maupun klaksikal. Disekolah maupun diluar sekolah. 

2. Kompetensi Guru 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik, yang meliputi: 

1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan 

2) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat di 

desain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing- masing peserta 

didik 

 

32Syafrudin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputan 

Pers, 2003), h. 7. 

33Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

(Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 13. 

34Isjoni, Guru sebagai Monitor Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 23. 
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3) Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk 

dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar 

4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar 

5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana 

dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan 

6) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan 

standar yang dipersyaratkan 

7) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya 

b. Kompetensi Kepribadian 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap dan 

kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi 

kehidupan. Karena guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan 

yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaan terutama di depan 

murid-muridnya. Kompetensi pribadi menurut Syaiful Salaga meliputi kemampuan 

mengembangkan kepribadian, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, 

kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian 

terkait dengan penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai 

kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab, memiliki komitmen, dan 

menjadi teladan.35 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial 

 

35Syaiful Salaga, Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam 

Manajemen Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 29-34. 
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dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku 

santun, mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan menarik dengan 

peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta 

didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana pendidik itu tinggal, dan 

dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Pada kompetensi sosial, 

masyarakat adalah perangkat perilaku yang merupakan dasar bagi pemahaman diri 

dengan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya 

interaksi sosial secara objektif dan efisien. 

d. Kompetensi Profesional 

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan 

sekolah. Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi yang terdiri dari: 

1) Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar. 

2) Penguasaan terhadap kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata 

pelajaran atau bidang yang yang dikuasai. 

3) Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi 

materi ajar. 

4) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait. 

Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.36 

3. Pengertian Guru Al- Qur’an Hadis 

Menurut Syaiful Bahri Djaramah menyatakan, bahwa guru adalah Semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan, murid-murid, 

baik secara individual atau klasikal, baik disekolah maupun di luar sekolah.37 

Guru Agama adalah aparat fungsional yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab ganda, yaitu selain mengajar pengetahuan al-Qur’an Hadis kepada siswa, ia 

 

36Syaiful Salaga, Pemberdayaan Guru, h. 37-40. 

37Syaiful Bahri Djmarah; Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta,2000), h. 31-32. 
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juga bertanggung jawa membina dan menagarahkan kepribadian peserta didik agar 

menjadi anak yang bertakwa, saleh, kepribadian luhur, dan sopan santun disekolah 

umum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah 

ditetapkan.38 

Dalam hal ini, Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul Metodik khusus 

Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa: 

Guru Agama sebagai pengajar hendaknya menjadi pengajar yang baik, 

artinya harus mempersiapkan diri sebelum mengajar. Dalam proses belajar- 

mengajar yang pertama kali dilakukan adalah Tujuan instruksional khusus (TIK) 

yang hendak dicapai, menguasai bahan yang akan diajarkan, memberi pengajaran 

yang dapat dipahami oleh siswa, mampu memilih, dan menggunakan metode yang 

sesuia dengan situasi dan tujuan pengajaran Agama, mempersiapkan tekhnik 

evaluasi dan pengolahannya yang sesuia tujuan. 

Guru yang rajin dan disiplin melakukan pembelajaran peserta didik selama 

di sekolah yang ditunjukkan dengan keterampilan menyusun desain pembelajaran, 

memberi motivasi peserta didik untuk belajar, menggunakan metode dan media 

yang tepat dan mampu melakukan penilaian yang dapat dijadikan bahan 

pengembangan program di sekolah.39 

Agama Islam sangatlah menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan 

(guru ulama), sehingga hanya mereka sajalah yang pantas mencapai taraf 

ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Qs. al-

Mujadilah/ 58:11 

مْۚ وَاِ 
ُ
ك
َ
ُ ل مَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰه

ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
شُزُوْا  يٰٓا

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
 ان

َ
ذَا قِيْل

 

38MuliaNasution, “PengertianGuruAgama”,http://aliciakomputer.wordpress.com/2008/01/ 

12/guru-agama.islam/, diakses 03 Maret 2022. 

39M. Saekam Muchith, “Guru PAI yang Profesional”, Jurnal Quality, Vol.4, No.2, 2016, h. 

223. 

http://aliciakomputer.wordpress.com/2008/01/
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 ُ مَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰه
ْ
عِل
ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِينَْ ا

َّ
مْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال وْنَ خَبِيْرٌ  يَرْفَعِ اللّٰه

ُ
  بِمَا تَعْمَل

 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang- 
lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramy dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.40 

Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan, bahwa guru Agama 

adalah orang yang menyampaikan amanat ilmu pengetahuan Agama Islam 

sekaligus mendidik dan bertanggung jawab dalam pembentukan watak anak didik 

4. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam persfektif Agama, syarat menjadi guru yang ideal sebagaimana yang 

disampaikan KH. Moh Hasyim Asy’ari dalam buku yang berjudul Tips Menjadi 

Guru Inspuratif, Kreatif, dan Inovatif, ada beberapa macam yaitu 

a. Istiqomah dalam Muraqabah kepada Alah swt. 

b. Senantiasa berlaku khauf dan Wara’ 

c. Senantiasa bersikap tenang dan tawadhuk 

d. Selalu bersifat khusyuk kepada Allah swt dan menjadikannya sebagai 

tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan 

e. Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga mencapai keuntungan 

duniawi, baik jabatan, harta, popularitas atau agar lebih maju di banding 

temannya yang lain. 

f. Tidak diskrimanatif terhadap murid 

g. Bersikaf zuhud dalam urusan dunia sebatas apa yang ia butuhkan, yang 

tidak membahayakan dirinya sendiri, keluarga, bersikap sederhana dan 

bersifat qana’ah. 

h. Menjauhkan diri dari sifat dari tempat-tempat kotor dan maksiat 

 

40Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 542. 
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walaupun jauh dari keramaian. 

i. Selalu menjaga syiar-syiar Islam dan zhahir-zhahir hukum seperti 

sholat berjamaah di masjid. 

j. Membiasakan diri melakukan sunnah yang bersifat syariat, baik 

qauliyah atau fi’liyah. 

k. Bergaul dnegan akhlak yang baik. 

l. Membersihkan hati dan tindakan dari akhlak yang jelek dan 

dilanjutkan dengan perbuatan yang baik. 

m. Senantiasa bersemangat dan mengembangkan ilmu dan bersungguh-

sungguh dalam setiap aktivitas ibadah. 

n. Tidak boleh membeda-bedakan status, nasab, dan usia dalam 

mengambil hikmah dari semua orang. 

o. Membiasakan diri untuk menyusun dan merangkum pengetahuan 

5. Tugas dan tanggung Jawab Guru 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru mempunyai tanggung jawab 

yang utama. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung 

jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada peserta didik sangat 

tergantung pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Masalah utama pekerjaan profesi adalah omplikasi dan konsekuensi pekerjaan 

tersebut terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 

Tugas guru agama pada umumnya adalah: 

a. Menanamkan keimanan dan jiwa anak 

b. Mengajarkan ilmu pengetahuan Agama Islam 

c. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia 

d. Mendidik anak agar taat menjalankan Agama41 

 

41Abu Ahmadi, Metodik Pendidikan Agama Islam, h. 49. 
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Sedangkan menurut Moh.Uzer Isman, guru memiliki banyak tugas baik 

yang terikat oleh dinas (bentuk pengabdian). Ada tiga jenis tugas dan tanggung guru 

yakni: 

1) Tugas dan tanggung jawab dalam profesi meliputi mendidik, 

mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai hidup, sedangkan mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan melatih berarti mengembangkan keterampilan dalam diri peserta 

didik. 

2) Tugas Guru dalam bidang kemanusiaan, guru harus dapat menjadikan 

dirinya sebagai orangtua kedua. Ia harus menarik simpati, sehingga ia 

menjadi idola para siswanya. Pekerjaan apa yang diberikan 

hendaknya memotivasi siswanya dalam mengajar. 

3) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan dimana guru berkewajiban 

mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang bermoral pancasila dan mencerdaskan bangsa 

Indonesia.42 

Dengan demikian, dapat disimpulkan Guru al-Quran Hadis selain 

bertanggung jawab dalam pembentukan watak anak didik sebagai pemegang 

amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya, baik 

bertanggung jawab pada pembentukan pribadi anak, maupun bertanggung jawab 

kepada Allah swt., dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengajarkan ilmu 

pengetahuan Agama Islam, menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa anak, 

mendidik anak agar taat menjalankan Agama.  

 

42Khoerunnisa dan Aqwal, “Analisis Model-Model Pembelajaran”, FONDATIA 4, no.1 

(2020): h. 1-27. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di MTs DDI Walimpong Kabupaten 

Soppeng. Lokasi penelitian ini sengaja diambil oleh peneliti (Purpossive Sampling) 

mengingat bahwa Madrasah ini adalah salah satu madrasah yang menjadi harapan 

masyarakat Walimpong pada khususnya dan Kabupaten Soppeng pada umumnya 

untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang gemilang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar.1 Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting) dan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.2 

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan obyek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, 

valid, logis, objektif dan akurat mengenai pengimplementasian konsep humanisme 

religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis. 

B. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu fenomenologi. 

Fenomenologi yaitu suatu cara untuk mempelajari tentang hal-hal yang terjadi di 

lokasi penelitian. Baik yang berkaitan dengan objek penelitian maupun subjeknya. 

Pendekatan fenomenologi merupakan metode penelitian kualitatif yang 

menitikberatkan pada pengalaman hidup manusia dan berakar pada filsafat  dan 

 

1Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet.II; Bandung: 

PT. Alfabeta,2010), h. 25. 

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

(Cet.XV; Bandung: PT. Alfabeta, 2012), h. 14. 
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psikologi.3  

C. Sumber Data 

Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh 

dari pengamatan (observasi) suatu objek, dan dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan atau persoalan. Data yang baik ialah data yang bisa dipercaya 

kebenarannya (reliable), tepat waktu dan juga mencakup ruang lingkup yang luas 

atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh 

merupakan data yang relevan.4 Data dapat menunjukkan asal dari suatu informasi. 

Selain dari pada itu, data ini juga harus diperoleh dari sumber yang tepat. Apabila 

sumber datanya tidak tepat maka dapat juga mengakibatkan data yang yang 

terkumpul tidak relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. 

Sedangkan itu, adapun yang dimaksud dengan sumber data pada penelitian 

ini adalah subjek dari mana data tersebut bisa diperoleh.5 Sumber data dalam 

kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter 

“abstrak”, misalnya: banyak sedikit, tinggi-rendah, tua-muda, panas-dingin, situasi 

aman- tidak aman, baik-buruk. Kemudian adapun sumber data dalam penelitian 

kualitatif terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu implementasi 

konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Quran Hadis di Madrasah 

 

3Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Surabaya: Jakad Media Publishing, 

2021), h. 38.  

4J. Supranto, Metode Riset; Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: PT RinekaCipta, 

2003), h. 17. 

5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15. 



38 
 

 
 

Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng. Sebagai sumber data utama 

adalah guru al-Quran Hadis, Guru Bimbingan Konseling (BK), Wali Kelas VII dan 

peserta didik kelas VII 

2. Sumber data sekunder 

 Merupakan sumber data yang tidak langsung dari informan atau data 

tambahan yang digunakan bila diperlukan, yang diperoleh melalui penelusuran 

berupa data sekolah, dokumen-dokumen, dan laporan serta unsur penunjang 

lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data-data yang ada di lapangan, maka peneliti 

menggunakan beberapa tekhnik dalam pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi ialah suatu cara yang dapat dilakukan dalam menghimpun bahan-

bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. 

Observasi sebagai metode pengumpulan data sangat banyak digunakan untuk 

mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati.6 

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dengan tidak ikut serta dalam 

suatu kegiatan yang ingin diteliti, melainkan peneliti hanya menjadi penonton atau 

mengamati apa-apa saja yang menjadi objek penelitian. 

Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini terdiri atas 

dua yaitu, pertama Implementasi Humanisme Religius dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi di dalam kelas. Kedua Guru al-Qur’an Hadis yang mencakup 

kegiatan dan cara mengajar di dalam kelas. 

 

6Effi Aswita Lubis, MetodePenelitianPendidikan, (Medan: Unimed Press, 2012), h. 46. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui tatap muka antara 

pihak penanya dan pihak penjawab.7 Wawancara merupakan sebuah proses untuk 

memperoleh keterangan tentang tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden 

menggunakan alat panduan wawancara. 

Dalam hal melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk mewawancara, maka pengumpul data/ peneliti juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti perekam suara, atau alat bantu lain yang dapat 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara dapat dilakukan 

baik melalui tatap muka maupun melalui pesawat telepon.8 

Dalam hal ini pewawancara (interview) melakukan wawancara langsung 

dengan terwawancara (informan) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang mendalam dengan alat bantu seperti Hp untuk merekam percakapan antara 

pewawancara dan terwawancara. Adapun terwawancara (informan) yang 

dimaksudkan  ialah guru al-Qur’an Hadis, kepala sekolah MTs DDI Walimpong, 

guru Bimbingan Konseling, dan beberapa peserta didik kelas VII MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng. 

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu tanpa menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersususn secara sistematis melainkan hanya 

menanyakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara 

yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Konsep 

Humanisme Religius dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadis, bagaimana faktor 

penghambat dan pendukung Implementasi Konsep Humanisme Religius dalam 

 

7Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 105. 

8Rukaesih dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), h.148-153. 
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Pembelajaran al-Qur’an Hadis, dan upaya mengatasi hambatan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data sekunder dengan 

mempelajari dan mencatat buku-buku, jurnal, arsip dan dokumen, daftar statistik 

dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi digunakan peneliti 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber data di sekolah untuk 

dimanfaatkan dalam menganalisis dan pembuktian data penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Lembaran yang memuat segala sesuatu yang peneliti gunakan dalam 

penagamatan terkait disebut sebagai pedoman pengamatan untuk meneliti terkait 

persepsi peserta didik terhadap keteladanan guru di MTs DDI Walimpong serta 

panca indra yang digunakan untuk observasi atau mengamati langsung di lokasi 

penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Notebook, perekam suara pada smartphone, dan alat tulis adalah beberapa 

alat yang digunakan oleh peneliti selama wawancara. 

3. Alat Dokumentasi 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunkan alat yang bersifat 

dokumenter yaitu berupa kamera untuk memotret kegiatan dengan sumber data 

dalam hal ini lingkungan MTs DDI Walimpong, peserta didik dan guru. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Ada dua sumber tekhnik analisis data pada penelitian kualitatif. Tapi, pada 

penelitian ini menggunakan analisis yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. 

Adapun aktivitas yang dapat dilakukan pada menganalisis data yaitu data reduction, 

data display, dan cocnlusion drawing/verification.berikut ini akan dipaparkan 
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penjelasan mengenai aktivitas dalam analisis data tersebut diatas yaitu.9 

1. Reduksi Data 

Reduksi data memiliki arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting, mencari tema, dan polanya. Reduksi 

data dapat dibantu dengan alat-alat elektronik seperti komputer, dan dengan 

memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh sebab itu, jika 

peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang 

asing atau berbeda, atau tidak dikenal, dan belum memiliki pola, justru itulah yang 

harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data tersebut. Reduksi 

data juga dapat diartikan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form 

display data for qualitative research data in the past has been narative text.” 

Adapun yang paling sering digunakan untuk meyajikan data dalam sebuah 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 

data penelitian, maka akan dapat mempermudah dalam hal memahami apa yang 

terjadi, dan merencanakan kerja untuk selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut, “looking at displays help us to understand what is happening 

and to do something-further analysis or cation on that understanding” Miles and 

 

9Salim dan Syarum, Metodologi Penelitian, (Bandung: Cipta pustaka Media, 2007), h. 147. 
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Huberman (1984). 

3. Penarikan Kesimpulan 

Adapun langkah ketiga  analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah menarik suatu kesimpulan dan verifikasi kesimpulan dalam suatu 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal penelitian, namun mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian bearada dilapangan. 

Selain itu, kesimpulan  penelitian kualitatif juga merupakan temuan baru 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau obyek yang 

sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi leboh 

jelas, dapat berupa perbandingan kategori dan juga dapat berupa hubungan yang 

kausal, interaktif, dan hubungan yang struktural (hubungan jalur, ada variabel 

intervening satu atau lebih.10 

G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menghindari berbagai kesalahan dan kekeliruan pada penelitian yang 

telah dilakukan, maka peneliti memeriksa kembal’i data-data hasil penelitian 

dengan uji keabsahan data dalam penelitian yaitu Triangulasi.11 

Triangulasi dalam suatu penelitian dapat diartikan sebagai pengujian 

keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode dan berbagai 

waktu. Triangulasi juga merupakan tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan membandingkan berbagai sumber, 

 

10Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development/R&D, 

(Bandung, CV. Alpabeta, 2016), h. 369-375. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alpabeta, 2016), h.366. 
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metode dan waktu, maka keabsahan data akan semakin lebih kuat keabsahannya. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KONSEP HUMANISME RELIGIUS DALAM 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH 

DDI WALIMPONG KABUPATEN SOPPENG 

A. Implementasi Konsep Humanisme Religius dalam Pembelajaran al-Qur’an 

Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng  

 Pengimplementasian Konsep Humanisme Religius dalam Pembelajaran al-

Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, akan 

diuraikan secara jelas dan terperinci. Adapun data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara:  

 Hasil wawancara dari Ibu Hajar, (Guru al-Qur’an Hadis Madrasah 

Tsanawiyah DDI Walimpong) mengatakan bahwa:  

Implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 
hadis merupakan suatu cara pandang agama yang menempatkan manusia 
sebagai manusia dan suatu usaha humanisasi ilmu-ilmu pengetahuan dengan 
penuh keimanan yang disertai hubungan manusia dengan Allah swt dan 
sesama manusia atau hablum minallah dan hablum minannas.1 

 Implementasi konsep humanisme religius pada pembelajaran al-Qur’an 

Hadis merupakan proses pendidikan yang menempatkan seseorang sebagai salah 

satu objek terpenting dalam pendidikan. Namun, kata objek di sini bukan berarti 

sebagai penderita melainkan menempatkan manusia sebagai salah satu subjek 

(pelaku) yang sebenarnya dalam pendidikan itu sendiri. 

Secara luas teori belajar humananistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan 

rohani  guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit 

pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan 

sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh.  

Pertumbuhan yang bersifat jasmaniyah tidak memberikan perkembangan 

tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses 

 
1Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (10 Februari 2023). 
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pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, berbagai kemampuan dalam 

hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.2 

Dalam penerapan teori ini, hendaknya pendidik menuntun peserta didik 

untuk berfikir induktif, mengutamakan praktik serta menekankan pentingnya 

partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan 

dengan diskusi ataupun bertanya kepada pendidik sehingga peserta didik mampu 

mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audience. Tanda kesuksesan 

penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan bersemangat dalam 

proses pembelajaran serta adanya perubahan positif ketika berfikir, bertingkah laku, 

serta pengendalian diri. 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep humanisme 

religius pada pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah proses pengajaran untuk 

mengembangkan potensi yang beriorentasi pada manusia seutuhnya dengan 

memperhatikan aspek tanggung jawab hubungan dengan manusia dan hubungan 

dengan Tuhan. Penerapan belajar yang menitikberatkan kepada peserta didik untuk 

lebih dominan berperan dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan pendidik, 

dalam beberapa sumber dikatakan bahwa pendidik berperan hanya sebagai 

fasiliator. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri 

sendiri, berfikir mandiri, dengan tujuan agar merela dapat mengenali dirinya sendiri 

dan juga lingkungannya. 

Adapun implementasi konsep humanisme religius pada pembelajaran al-

Qur’an hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong antara lain sebagai berikut: 

1. Pola interaksi yang bermartabat 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk 

 
2Budi Agus Sumantri & Nurul Ahmad, “Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya 

Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar3, no.2 

(2019):h.3. 
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mengajar peserta didik. Banyak komponen-komponen mempengaruhi proses 

pembelajaran diantaranya penggunaan media dan metode pembelajaran. Selain itu, 

faktor interaksi antara guru dan peserta didik juga sangat mempengaruhi 

keberhasilan dalam pembelajaran. Untuk itu, perlu diciptakan interaksi antara guru 

dan peserta didik yang kondusif.  

 Sebagaimana hasil observasi dan wawancara oleh Ibu Hajar selaku guru al-

Qur’an hadis bahwa: 

   Untuk menciptakan interaksi yang bermartabat antara guru dan peserta didik 
adalah melakukan komunikasi yang baik sehingga tercapai suatu hasil yang 
dapat diinginkan dimana dapat dilakukan jam-jam bertemu antara guru dan 
peserta didik, di mana guru dapat menanyai peserta didiknya dan 
mengungkapkan keadaan peserta didik begitupun sebaliknya peserta didik 
mengajukan persolan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya.3  

 Guru harus berperan sebagai sahabat dan teladan dalam pribadi peserta didik 

serta mengundang rasa hormat dan keakraban pada diri peserta didik. Guru harus 

membimbing peserta didiknya dan mengekspresikan ide-ide baik yang dimilikinya.  

Menurut Satriana peserta didik kelas VII ia mengungkapkan bahwa, 

 Ia sangat merasakan pola interkasi pembelajaran al-Qur’an Hadis yang 
diterapkan karena ia dapat berkomunikasi baik dengan gurunya .4 
 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs.Al-Isra:53  
 

وا 
ُ
عِبَادِيْ يَقُوْل ِ

 
 ل
ْ
بِيْنًاوَقُل ا مُّ سَانِ عَدُوًّ

ْ
ن اِ
ْ
انَ لِل

َ
يْطٰنَ ك يْطٰنَ يَنْزغَُ بَيْنَهُمْۗ اِنَّ الشَّ حْسَنُۗ اِنَّ الشَّ

َ
تِيْ هِيَ ا

َّ
 ال

 Terjemahnya: 

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, “Hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan 
perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi 
manusia.  

 

Ayat tersebut menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan 

 
3Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (10 Februari 2023). 

  
4 Satriana, Peserta didik Kelas VII Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong, Wawancara 

(10 Februari 2023). 
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sopan. Dalam konteks pembelajaran, guru dan peserta didik diajak untuk 

berinteraksi dengan saling menghormati dan menggunakan bahasa yang baik. 

Sehingga penting untuk menjaga komunikasi yang bermartabat                                 

 Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi yang 

bermartabat dilakukan oleh guru, yaitu melakukan inovasi pembelajaran dengan 

sasaran utama adalah perubahan cara befikir peserta didik dan kepribadiannya. 

Meningkatkan kualitas akademik yang mencakup kualitas proses pembelajaran, 

kualitas penelitian dan kualitas pengabdian terhadap profesinya. Penguasaan materi 

serta mengembangkan cara berfikir ilmiah secara sistematik. 

2. Model pembelajaran yang interaktif, kreatif, inovatif, aktif dan menyenangkan 

 Sebagaimana hasil observasi dan wawancara oleh Ibu Hajar mengatakan, 

 Untuk menciptakan model pembelajaran yang interaktif, kreatif, inovatif, aktif, 
dan menyenangkan maka kita sebagai guru harus memberikan suasana yang 
gembira, pelayanan yang baik kepada peserta didik, memberikan sesuatu sesuai 
dengan kemampuannya, menarik minat dengan memberikan bahan ajar yang 
menarik, mendorong peserta didik untuk membuka diri untuk bahan ajar yang 
telah disediakan, memberikan pengetahuan baru, menjadi guru teladan, serta 
menggunakan metode yang dapat mendorong peserta didik semangat belajar.5 

   

Model pembelajaran yang interaktif, kreatif, aktif, dan menyenangkan 

yang disampaikan oleh ibu Hajar, hal tersebut sejalan dengan konsep dimensi 

humanisme yaitu dimensi individu. Dalam al-Qur’an terdapat nilai-nilai pendidikan 

yang harus dijadikan acuan pendidikan humanis yaitu seorang pendidik harus 

menghargai dan memberi perhatian kepada setiap peserta didik sesuai dengan 

kemampuan peserta didik tanpa harus menyamaratakan kemampuan mereka. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:286 

ا وُسْعَهَا ۗ 
َّ
ُ نَفْسًا اِل فُ اللّٰه ِ

 
ا يُكَل

َ
   ل
 

 

 
5Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (10 Februari 2023). 
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Terjemahnya:  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.6 

Ayat tersebut mempertegas bahwa dalam memberi beban atau tugas kepada 

peserta didik, pendidik/guru seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan mereka 

terlebih dahulu. Sehingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas tersebut 

dengan senang hati dan ikhlas. 

Dari penjelasan di atas maka dapat diuraikan dengan menggunakan prinsip-

prinsip Pendidikan Islam antara lain: 

a. Prinsip memberikan suasana kegembiraan 

b. Prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan, pendidik sadar bahwa dirinya bertugas 

memberi layanan dengan santun dan lemah lembut. 

c. Prinsip kebermaknaan terhadap peserta didik 

Prinsip ini berangkat dari telaah psikologis bahwa pendidikan seharusnya 

diberikan sesuai dengan tingkat usia perkembangan peserta didik. Rasulullah 

pernah bersabda: “Berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan 

kemampuan akal pikiran mereka”. 

Memberikan sesuatu kepada mereka yang belum dan tidak mampu 

menerimanya sama saja dengan tidak melakukan apa-apa. Ini yang 

dimaksud dengan kebermaknaan peserta didik. 

d. Prinsip prasyarat  

Prinsip ini bermaksud menarik minat peserta didik dengan mengarahkan 

perhatian kearah bahan yang akan diberikan. Pengalaman dan pelajaran yang 

telah lebih dahulu diserap menjadi apersepsi dalam pikiran mereka 

dihubungkan dengan hal-hal baru yang masih hendak disajikan. Prinsip ini 

akan menjadi jembatan yang menghubungkan pengertian-pengertian yang 

 
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.2.  
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telah terbentuk dalam pikiran mereka sehingga mempermudah daya tangkap 

terhadap materi yang baru. 

e. Prinsip komunikasi terbuka 

Guru harus mendorong murid untuk membuka diri terhadap segala hal atau 

bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka sehingga mereka dapat 

menyerapnya dengan baik dan menjadi bahan apersepsi dalam pikirannya. 

f. Prinsip pemberian pengetahuan baru 

Prinsip ini bermkasud menarik minat dan perhatian peserta didik untuk 

senantiasa mempelajari pengetahuan yang baru. 

g. Prinsip memberi teladan yang baik 

Prinsip ini menghendaki bahwa pendidik tidak sekedar memberi contoh, 

tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian, peserta 

didik dapat meniru teladan yang ditampilkannya.  

h. Prinsip praktis 

Prinsip ini berari bagaimana metode dapat mendorong peserta didik untuk 

mengamalkan segala pengetahuan yang telah diperoleh, sehingga nilai-nilai 

teoritis yang telah diinternalisasikan ke dalam dirinya menghasilkan buah 

yang bermanfaat. 

 Pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam skripsi Firman tersebut, dapat 

ditarik banyak metode pendidikan Islam, bahkan metode pendidikan secara 

umum, sebagai berikut:7 

a. Metode situasional  

Metode ini mendorong peserta didik untuk belajar dengan perasaan gembira 

dalam berbagai tempat dan keadaan. Metode ini dapat meberikan kesan-

 
7Firman, “Implementasi Humanisme Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Islam di 

Pesantren Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016) 

h.94. 
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kesan yang menyenangkan, sehingga kesan tersebut melekat pada ingatan 

peserta didik. Dalam kondisi bagaimanapun, pendidik harus dapat 

menciptakan sebuah iklim pendidikan yang kondusif bagi anak didiknya 

untuk berkesadaran dalam belajar. 

b. Metode Tanya jawab 

 Metode ini bermula dari memberi peserta didik stimulus dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan, dan peserta didik melanjutkan memberi respons 

berupa jawaban. Secara sederhana, soal interaksinya dapat digambarkan 

dengan guru memberi stimulus, peserta didik merespons.  

c. Metode musyawarah dan diskusi 

Metode ini melibatkan interaksi yang luas antara peserta didik dengan 

sesamanya dan antara peserta didik dengan pendidik. Berangkat dari 

adanya permasalahan tertentu, semua pihak secara aktif terlibat dalam 

mencari jalan keluar. Metode ini melahirkan sikap keterbukaan pendidik 

juga peserta didik. Juga mendorong untuk saling memberi dan menerima 

di antara keduanya. Dengan metode ini, pikiran, kemauan, perasaan, dan 

ingatan serta pengamatan terbuka terhadap ide-ide baru yang timbul 

menjadi terlibatkan. Dan dalam proses demikian, peserta didik tidak lagi 

dipandang sebagai objek pendidikan, melainkan sebagai subjek. 

d. Metode nasihat dan ceramah 

Metode ini dituturkan secara lisan, sehingga dalam hal ini menjadi sangat 

penting kecakapan dalam berbicara.  

3. Sanksi yang memanusiakan 

 Sanksi yang memanusiakan pada dasarnya tidak ada seorang pun 

menganggap bahwa sanksi (hukuman) merupakan aktivitas yang harus dilakukan 

seorang pendidik pada saat menghadapi peserta didiknya melanggar aturan. 
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Memberikan hukuman kepada peserta didik  yang kemudian dikenal dengan sebutan 

“sanksi yang memanusiakan”. Memang sulit untuk mendefinisikan secara khusus 

sanksi seperti apa persisnya yang dikatakan sebagai sanksi yang memanusiakan. 

 Meski demikian antara mendidik dan menghukum (sanksi) dapat memiliki 

keterkaitan dalam artian bahwa sanksi merupakan salah satu metode mendidik. 

Sebagaimana hal metode, ada kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada 

faktor-faktor internal maupun eksternal penerapan metode tersebut. Mendidik 

melalui sanksi dapat saja menjadi positif pada saat tertentu.  

 Menurut Ibu Hajar sanksi yang sering diterapkan di Madrasah Tsanawaiyah 

DDI Walimpong dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah, 

 Ketika peserta didik melanggar aturan maka ia diberi sanksi dengan menghafal 
atau menulis al-Qur’an yang telah ditentukan.8  

Sementara Keyla Salsabila mengatakan bahwa: 

  Sanksi yang diterapkan oleh gurunya merupakan sanksi mendidik dan       
memanusiakan.9 

     Sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran di 

sekolah ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hajar dan Keyla Salsabila, hal 

tersbut sejalan dengan konsep dimensi humanisme yaitu dimensi keberagaman. 

Dimana manusia makhluk yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakannya, baik secara individu maupun berkelompok. 

Petunjuk al-Qur’an tentang manusia adalah makhluk yang memiliki 

tanggung jawab yaitu dalam QS al-Baqarah/2:134:  

وْنَ  
ُ
انُوْا يَعْمَل

َ
وْنَ عَمَّا ك

ُ
ل ٔـَ ا تسُْ

َ
سَبْتُمْۚ  وَل

َ
ا ك مْ مَّ

ُ
ك
َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْۚ  ل

َ
ةٌ قَدْ خَل مَّ

ُ
كَ ا

ْ
 تِل

 
Terjemahnya: 

“Itulah umat yang telah lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan 
bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta 
pertanggung jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan”10 

 
8Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (11 Februari 2023). 

 
9Keyla Salsabila, Peserta didik Kelas VII Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong, 

Wawancara (11 Februari 2023). 

  
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.20. 
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 Ayat tersebut mempertegas bahwa barang siapa yang mengerjakan sesuatu 

maka ia akan mempertanggung jawabkan apa yang mereka telah kerjakan. 

 Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang 

memanusiakan yang diterapakan di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong bukan 

kekerasan melainkan pemberian hafalan atau menulis al-Qur’an yang telah 

ditentukan. 

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Konsep 

Humanisme Religius dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadis Di Madrasah 

Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

Berbicara tentang penghambat dan pendukung implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis, maka ada dua faktor 

penghambat dan pendukung dalam kegiatan pembelajaran tersebut yaitu faktor 

eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah, pengawasan 

wali kelas, dan pengawasan orang tua/wali. Sedangkan faktor internal meliputi 

pengendalian diri, psikologi, dan kebiasaan.  

1. Faktor Eksternal  

a. Lingkungan sekolah  

Menurut Hasna, S.Pd (Guru Bimbingan Konseling) bahwa: 

Faktor penghambat untuk mengimplementasikan konsep humanisme religius 
dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI 
Walimpong adalah (1) peserta didik sering bolos sekolah pada saat mata 
pelajaran al-Qur’an Hadis. (2) peserta didik bermain hp secara sembunyi-
sembunyi pada saat pelajaran al-Qur’an Hadis. (3) banyaknya pengaruh-
pengaruh dari pihak luar sehingga peserta didik tidak konsentrasi dalam 
pembelajaran.11  

Adapun faktor pendukung hasil observasi peneliti adalah seperti: (1) bagi 

peserta didik yang melakukan pelanggaran maka diberikan nasehat oleh guru BK. 

(2) tenaga pengajar yang tegas dalam menindaklanjuti peserta didik yang 

 
11Hasna, S.Pd, Guru Bimbingan Konseling (BK) Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, Wawancara (11 Februari 2023) 
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melakukan pelanggaran. (3) pada saat jam sekolah, tidak ada peserta didik yang 

keluar diluar lingkungan sekolah dan HP dikumpul diruang guru. 

b. Pengawasan wali kelas  

Wali kelas adalah guru yang bertanggung jawab atas suatu kelas tertentu. 

Seorang wali kelas mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan belajar mengajar di kelas, membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi, serta bertindak sebagai mediator antara peserta didik, 

orangtua, dan sekolah. Menurut Wirdatul Jannah, S.Pd ( Wali Kelas VII) bahwa:    

Faktor penghambat dalam mengawasi dan mengarahkan peserta didik adalah 
tidak semua peserta didik memiliki lingkungan yang mendidik karakter 
mereka, tetapi sebenarnya semua orang memiliki karakter yang baik 
melainkan lingkungan yang dapat merubahnya. Sehingga kami sebagai wali 
kelas kami berusahan untuk memberikan proses pendidikan menuju anak 
yang berkarakter baik12  

Namun sebaliknya jika mereka tidak diajarkan pendidikan humanis anak 

tersebut akan susah untuk diatur. Jadi dilingkungan Madrasah Tsanawiyah DDI 

Walimpong diajarkan untuk memperhatikan apa yang diberikan oleh pendidik, jika 

melanggar peraturan yang ada akan diberikan sanksi. 

c. Pengawasan orang tua/wali  

Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran utama dalam 

pembentukan karakter anak, maka dibutuhkan keterampilan orangtua dalam proses 

pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Oleh karenanya, mendidik anak 

merupakan kerja sepanjang usia orang tua yang membutuhkan bekal pengetahuan 

dan pemahaman yang sangat komplek. Namun salah satu faktor penghambat 

implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis di 

Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong adalah seringkali ada orangtua/wali ketika 

anaknya sudah masuk sekolah untuk mendapatkan pembelajaran ilmu pendidikan 

 
12Wirdatul Jannah, S.Pd Wali Kelas VII Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, Wawancara (11 Februari 2023) 
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Islam secara intensif, terkadang orangtua/wali pasrah seluruhnya. Sehingga mereka 

merasa lepas tanggung jawab pengontrolan aktivitas anak. Adapun faktor 

pendukungnya adalah setiap penerimaan rapor mengadakan pertemuan antara 

orangtua/wali dengan masing-masing wali kelas.  

2. Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu dan dapat 

mempengaruhi hasil belajar individu, adapun faktor internal untuk 

meingimplementasikan konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian diri 

Pengendalian diri merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam 

mengimplementasikan konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

Hadis. Hajar, S.Ag mengatakan,  

Salah satu faktor penghambat implementasi konsep humanisme relgius dalam 
pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah (1) peserta didik tidak tahan terhadap 
berbagai tekanan dan peraturan yang ada. (2) sudah bisa mengontrol emosi 
tetapi belum bias menggunakannya secara konstruktif.13  

 Adapun faktor pendukung  dalam implementasi konsep humanisme religius 

adalah adanya pemberian motivasi dan pendukung dari wali kelas dan guru untuk 

selalu taat pada tata tertib sekolah. 

b. Psikologis  

  Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari keadaan psikologis 

peserta didik yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Beberapa faktor 

psikologis menurut guru bimbingan konseling Hajar, S.Ag mengatakan, 

 

 
13Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 
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Faktor yang  mempengaruhi implementasi konsep humanisme religius dalam 
pembeljaran al-Qur’an Hadis adalah perhatian, minat, bakat, motif, 
kematangan,dan kesiapan14:  

1) Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata 

tertuju kepada suatu obyek atau sekumpulan obyek. Untuk dapat menjamin 

hasil pmebelajaran yang baik, maka peserta didik harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jiks bshsn pelajaran tidak 

menjadi perhatian peserta didik, maka timbullah kebosanan, sehingga ia 

tidak lagi suka belajar. Agar peserta didik dapat belajar dengan baik, maka 

diusahakanlah bahan pembelajaran yang selalu menarik perhatian. 

2) Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diamati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda 

dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu 

diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. 

3) Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.  

4) Motif erat sekali hubunganntya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak,  akan tetapi untuk mencapai 

tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah 

motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorong. 

5) Kematangan adalah suatu tingkat atau fase pertumbuhan seseorang, dimana 

alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Kematangan belum berarti peerta didik dapat melaksanakan kegiatan secara 

terus-menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan 

 
14Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 
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kata lain, peserta didik yang sudah siap belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika peserta 

didik sudah siap. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan iti 

tergantung dari kematangan dan belajar. 

6) Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. 

Ketersediaan itu timbul dari dalam diri peserta didik juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses 

belajar, karena jika peserta didik belajar dan padanya sudah ada kesiapan, 

maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

  Adapun faktor pendukung implementasi konsep humanisme religius 

dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah kepiawaian guru al-Qur’an Hadis 

memberikan motivasi dan nasehat kepada peserta didik. 

c. Kebiasaan  

Ibu Hajar selaku guru al-Qur’an Hadis mengatakan bahwa, 

  Faktor penghambat implementasi konsep humanisme religius dalam 
pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah faktor kebiasaan, yaitu kebiasaan tidur 
setelah sholat dhuha sehingga mereka terkadang terlambat masuk belajar. 
Adapun faktor pendukung menurut Ibu Hajar adalah adanya guru yang selalu 
mengontrol peserta didik di masjid.15 

  Beberapa hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui 

bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi 

konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah 

Tsanawiyah DDI Walimpong adalah faktor internal dan eksternal. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa peran seorang guru sangatlah penting bagi peserta didik, 

bantuan guru tidak semata-mata hanya memberikan pelajaran saja tapi seorang 

guru harus mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik sampai 

 
15Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 
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pada akarnya. Guru harus dapat mengenal peserta didiknya dengan baik dan harus 

dapat memberikan perhatian agar tercipta suasana humanis.  

 

C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Humanisme Religius dalam 

Pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng 

Mengatasi kesulitan belajar merupakan salah satu tugas guru pendidikan 

Islam, yaitu sebagai pembimbing. Pemberian bimbingan guru pendidikan Islam itu 

meliputi bimbingan belajar dan bimbingan perkembangan sikap keagamaan yang 

humanis. Dengan demikian membimbing dan pemberian bimbingan dimaksudkan 

agar setiap peserta didik disiplin mengenai kemampuan dan potensi diri yang 

sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap. Menurut Hajar bahwa: 

 
Mengatasi hambatan implementasi konsep humanisme religius dalam 
pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah Bimbingan Konseling, Pembiasaan, 
Pengawasan,  Pemberian hadiah dan hukuman.16 

1. Bimbingan Konseling (BK)  

Upaya menunjang suksesnya kegiatan pendidikan Islam di sekolah, 

pengetahuan bimbingan dan konseling sangat diperlukan oleh guru yang diberi 

tugas melaksanakan program bimbingan dan konseling. Perlu diperhatikan bahwa 

proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan rangkaian proses komunikasi 

antara guru dan peserta didik yang berlangsung atas dasar minat, bakat, dan 

kemampuan dari setiap peserta didik. Pada proses komunikasi tersebut tidak selalu 

berjalan lancer bagi setiap individu, baik pengaruh dari luar maupun dari dalam 

diri. Misalnya kelemahan dalam penalaran, kemauan dan rasa (emosi), pengaruh 

dari lingkungan sosial yang kurang mendukung  kearah belajar peserta didik, 

kekurangan biaya dalam pemenuhan sarana belajar dan sebagainya. Hambatan-

 
16Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 
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hambatan tersebut merupakan sesuatu yang menekan daya kemampuan belajar 

peserta didik. 

Menurut Hasna selaku guru bimbingan konseling ia mengatakan, 

Upaya mengatasi hambatan implementasi konsep humanisme religius dalam 
memberikan konseling pada peserta didik antara lain dengan membantu 
peserta didik agar mampu memahami problemnya, kemudian memahami 
kondisi dan lingkungannya, dengan begitu kita dapat memahami cara 
mengatasi masalah belajarnya, memelihara peserta didik yang situasi 
belajarnya sudah teratasi agar tidak kembali bermasalah serta 
mengembangkan situasi dan kondisi belajar yang baik:17 

2. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau 

perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Pembiasaan selain menggunakan 

perintah, suti tauladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan 

ganjaran. Tujuannya agar peserta didik memperoleh sikap- sikap dan kebiasaan-

kebiasaan  baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan 

ruang dan waktu. Selain itu, arti tepat dan positif ialah selaras dengan norma dan 

tata nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat humanisme maupun bersifat 

religius. 

Menurut Hajar bahwa upaya mengatasi hambatan implementasi konsep 

humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah, 

Dengan pembiasaan dalam akhlak, ibadah; dan keimanan. Sehingga 
kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat terbentuk dengan sempurna.18 

a. Pembiasaan dalam akhlak, berupa pembiasaan bertingkah laku yang baik, 

bauk di dalam ruang kelas maupun di luar kelas: berbicara sopan santun, 

berpakaian bersih, hormat kepada orang yang leboh tua, dan sebagainya. 

 
17Hasna, S.Pd, Guru Bimbingan Konseling (BK) Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, Wawancara (13 Februari 2023) 

  
18Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 
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b. Pembiasaan dalam ibadah, berupa pembiasaan shalat berjamaah di masjid, 

mengucapkan salam sewaktu masuk kelas, serta membaca basmalah dan 

hamdalah tatkala memulai dan menyudahi pelajaran. 

c. Pembiasaan dalam keimanan, berupa pembiasaan agar peserta didik 

beriman dengan sepenuh jiwa dan hatinya, dengan membawa peserta didik 

memperhatikan alam semesta, memikirkannya dalam merenungkan ciptaan 

langit dan bumi dengan berpindah secara bertahap dari alam natural kealam 

supranatural. 

Jadi, pembentukan kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuk melalui 

pengulangan dan memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan 

kepuasan. Menanamkan kebiasaan  itu sulit dan kadang-kadang 

memerlukan waktu yang lama. Kesulitan itu disebabkan pada mulanya 

seorang atau anak belum mengenal secara praktis sesuatu yang hendak 

dibiasakannya. Oleh karena itu, pembiasaan hal-hal yang baik perlu 

dilakukan sedini mungkin sehingga dewasa nanti hal-hal yang baik telah 

menjadi kebiasaannya. 

3. Pengawasan 

   Pengawasan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, hal tersebut 

membutuhkan usaha yang keras dalam mewujudkannya. Sudah menjadi tugas guru 

dan Pembina untuk mengawasi peserta didik selama berada dilingkungan sekolah. 

Fungsi guru adalah mengontrol perilaku-perilaku peserta didik menyimpang dari 

aturan-aturan sekolah, maka peserta didik tersebut perlu diberikan nasehat-nasehat 

dan arahan-arahan agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. 

Menurut Hajar, S.Ag selaku guru mata pelajaran al-Qur’an Hadis bahwa, 

Hambatan yang sering terdapat di sekolah adalah peserta didik sering tidak 
masuk belajar, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka 
peserta didik tersebut dipanggil dan ditanyakan sebab-sebab selanjutnya 
diarahkan agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi, sehingga dengan 
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demikian peserta didik diharapkan kembali pada proses pembelajaran yang 
benar sesuai dengan nilai-nilai humanisme dalam pendidikan.19 

4. Pemberian Hadiah dan Hukuman  

Implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

Hadis dengan pemberian hadiah dan hukuman ini dilakukan oleh guru dengan cara 

mengajar peserta didik satu per satu tajwid dan memberikan contohnya kemudian 

peserta didik menirukan guru, setelah menirukan kemudian peserta didik membaca 

dan memberika contoh yang lain dihadapan guru, guru memberi nilai pada peserta 

didik tersebut. Hal ini terbukti pada saat observasi di dalam ruangan, seluruh peserta 

didik membaca al-Qur’an kedepan satu persatu, guru memberi pujian pada peserta 

didik yang lancar membaca dan memberi pengarahan pada peserta didik yang 

kurang lancar membaca. “Kamu sudah mulai lancar membaca al-Qur’an dan sudah 

memiliki banyak peningkatan,” ungkap Ibu Hajar pada salah satu muridnya yang 

lancar membaca.20 

Pujian tentu akan terdengar lebih familiar bagi banyak orang, hamper semua 

orang mengetahui apa itu pujian dan bagaimana pujian. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti, “implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong diketahui bahwa guru 

pembelajaran al-Qur’an Hadis memuji peserta didik mereka saat pembelajaran. Di 

sekolah, kedisiplinan, kesopanan dan kerapian peserta didik juga dapat 

menyebabkan dipuji oleh guru. Namun, guru tidak sembarang memuji peserta 

didiknya, terkadang peserta didik pun juga diberi konsekuensi jika berbuat 

kesalahan. Pujian yang diberikan oleh guru pada peserta didik adalah bentuk 

penghargaan guru atas kebaikannya.  

 
19Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (13 Februari 2023). 

 
20Hajar, Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng, wawancara (15 Februari 2023). 
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Berdasarkan hasil wawancara Elya Safitri peserta didik kelas VII yang 

berprestasi mengatakan 

 
Saya merasa senang mendapat hadiah karena prestasi saya dan kedisiplinan 
saya. Saya mendapat nilai tertinggi di kelas. Semoga seterusnya saya juga 
mendapat nilai tertinggi lagi dan mendapat hadiah dari guru. Saya akan terus 
belajar dengan sungguh-sungguh agar saya mendapat nilai tinggi.21 

Jadi pemberian hadiah yang dilakukan guru akan meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik menuju kea rah lebih baik. Dan pemamfaatan bentuk motivasi 

ini pun dapat terlaksana sesuai dengan humanisme pendidikan dalam Islam.  

Selain menggunakan konsep hadiah, guru juga menggunakan konsep 

hukuman agar peserta didik yang melakukan kesalahan menyadari kesalahan dan 

mau berhenti melakukan kesalaham. Hukuman yang diberikan oleh guru kepada 

peserta didik tergantung dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta 

didiknya. Hukuman yang diberikan berupa menghafal al-Qur’an, menulis juz 30 

yang telah ditentukan. Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi, ketika 

Ibu Hajar memberi hukuman pada peserta didiknya yang sering melanggar. 22 

Dengan adanya implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-

Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong melalui konsep pemberian 

hadiah dan hukuman dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan konsep hadiah 

dan hukuman ini sebagai bentuk upaya guru meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil wawancara observasi , maka temuan peneliti adalah 

pendidikan humanisme religius bermakna menekankan pentingnya pelestarian 

eksistensi manusia dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih 

 
21Elya Safitri, Peserta didik Kelas VII Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong, Wawancara 

(15 Februari 2023). 

  

 
22Hasil Observasi di Kelas VII Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten 

Soppeng (15 Februari 2023).  
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berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang. Pendidikan konsep 

humanisme religius merupakan sebuah konsep keagamaan yang menempatkan 

manusia sebagai manusia, serta upaya humanisme terhadap ilmu-ilmu agama 

dengan tetap memperhatikan tanggung jawab atas ungkapan hablum minallah dan 

hablum minannas. Corak pendidikan humanisme religius, umumnya terdapat pada 

sekolah yang ditunjukkan dengan sikap cinta terhadap sesama manusia yang 

mempunyai kesadaran bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia 

di antara makhluk ciptaan-Nya yang lain.  

Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam yang ditolak humanis adalah 

sebagai berikut; 

1. Guru yang otoriter 

2. Metode pengajaran yang menekankan pada buku teks semata 

3. Belajar pasif yang menekankan mengingat data atau informasi yang 

diberikan guru 

4. Pendidikan yang membatasi pada ruang kelas sehingga terasing dari 

realitas kehidupan sosial 

5. Penggunaan hukuman fisik atau rasa takut sebagai bentuk pembangun 

disiplin. 



 
 

62 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Konsep Humanisme 

Religius dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-Qur’an 

Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng yaitu 

terciptanya satu proses dan pola pendidikan yang senantiasa menempatkan 

manusia sebagai manusia yang sebenarnya. Yaitu manusia yang memiliki 

segala potensi yang dimilikinya, baik potensi yang berupa fisik, psikis, 

maupun spiritual, yang perlu untuk mendapatkan bimbingan. 

Adapun implementasi konsep humanisme religius dalam pembelajaran al-

Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

adalah pola interaksi yang bermartabat, model pembelajaran yang interaktif, 

kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan, dan sanksi yang memanusiakan. 

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi konsep humanisme 

religius dalam pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal meliputi; lingkungan sekolah, pengawasan wali kelas, dan 

pengawasan orangtua/wali. Sedangkan faktor internal meliputi; pengendalian 

diri, psikologi, dan kebiasaan 
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3. Upaya mengatasi hambatan implementasi konsep humanisme religius dalam 

pembelajaran al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng adalah Bimbingan Konseling (BK), pembiasaan, dan 

pengawasan.  

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa implikasi penelitian dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk menciptakan interaksi yang bermartabat guru dan peserta didik, harus 

melakukan komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang 

diinginkan dapat dilakukan seperti nilai-nilai humanis antara guru dan peserta 

didik, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan peserta 

didik dan sebaliknya peserta didik mengajukan persoalan-persoalan dan 

hambatan-hambatan yang dihadapinya. 

2. Untuk menciptakan model pembelajaran al-Qur’an Hadis yang interaktif, 

kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan maka guru harus menggunakan 

prinsip-prinsip pendidikan Islam yang sifatnya humanis, antara lain; Prinsip 

memberikan suasana kegembiraan, prinsip memberikan layanan dan santunan 

dengan lemah lembut, prinsip kebermaknaan terhadap peserta didik, prinsip 

prasyarat, prinsip komunikasi terbuka, prinsip pemberian pengetahuan baru, 

prinsip memberi model yang baik dan prinsip praktis. 

3. Kepada seluruh guru dan Pembina Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng agar selalu menjaga nilai-nilai humanisme religius dalam 

pembelajaran al-Qur’an Hadis supaya tetap menciptakan peserta didik yang 

interaktif, kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan serta menciptakan 

generasi muda yang cerdas dan bertaqwa kepada Allah swt.  
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