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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat ada tabel berikut: 

1. Konsonan  

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

 

 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidakdilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن 

 wau W We و

 ha H Ha ـه

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Y Ya ى
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2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnya berup agabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

C 

 

 

 

o

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 
 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ 

 yamu>tu :   يََوُْتُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 Kasrah I i اِ 

 d}amah U u اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ىَىْ  
ya>’ 

Ai a dan i 

 fath}ah dan ىَـوْ 
wau 

Au a dan u 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau  ...اَ      ...ىَ
ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىوُ
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَةُ الَْْ طْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْـنَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-h}ikmah :  اَلْْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (   ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 
نَا   <najjaina: نَََّيـْ
 al-haqq : اَلَْْق  
 nu“ima : نُـعِ مَ 
 aduwwun‘ : عَدُو  

CJika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ) ىِي   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ بِ  

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزلََةُ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du : الَْبِلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 <ta’murun : تََْ مُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنّـَوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِِ للهdi>nulla>hدِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

الله هُمْ فِْ رَحَْْةِ  hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama       : Abd. Azis R. 

NIM      : 20100116079   

Fak/Jurusan    : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam             

Judul                : Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak Menurut Perspektif Al-

Qur’an (Telaah Qs. Al-A’rāf Ayat 199-202)”.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui konsep dasar 

pendidikan akhlak (2) Untuk mengetahui penafsiran terkait QS Al-A’raf ayat 199-

202. 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan 

pendekatan sejarah (historical approach). Sumber data yang digunakan yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang ditulis dan bahan literatur yang relevan dengan pembahasan. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis). 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan 

bahwa: secara keseluruhan, dasar-dasar pendidikan akhlak dalam perspektif Surat 

Al-A'raf ayat 199-202 adalah pengampunan, berbuat baik, menghindari perilaku 

bodoh, dan kesadaran akan akhirat. Ayat-ayat ini mengajarkan nilai-nilai universal 

yang membentuk karakter manusia yang baik dan membawa kedamaian serta 

harmoni dalam interaksi sosial dan hubungan antarmanusia. Kemudian  penafsiran 

pendidikan akhlak berdasarkan QS. Al-A'raf ayat 199-202 menekankan pada 

nilai-nilai seperti pengampunan, kebaikan, bijaksana dalam memilih lingkungan, 

dan kesadaran akan akhirat. Pendidikan akhlak dalam Islam memiliki tujuan untuk 

membentuk karakter yang baik, beretika, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan 

masyarakat. Dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan 

mengenai surat Al-A’raf ayat 199 bahwa Setelah ayat-ayat sebelumnya mengecam 

dengan keras kaum-kaum musyrikin dan apa yang mereka sembah.  

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah pada dasarnya pendidikan 

akhlak mengenai perintah berperilaku mulia dan larangan berperilaku tercela telah 

nyata dijelaskan oleh Alqur‘an dan As-sunnah, diantaranya adalah yang 

terkandung dalam surat al-A‘rāf ayat 199-202. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar penggalian ajaran tersebut terus disosialisasikan sebagai salah 

satu langkah perbaikan akhlak manusia dalam menjalani hidup di dunia, agar 

memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.  



 

1 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.  

 Pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi muda dalam 

menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih dalam teknologi dan informasi, 

juga dalam menghadapi kehidupan masyarakat menuju masa depan yang maju dan 

berakhlak mulia. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan output 

pendidikan yang cerdas, baik dalam intelektual maupun akhlak sebagai bekal 

kehidupannya. 1 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 1:  

Pendidikaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1 

 

1Kementerian Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2012). 

 



2 

 

 

 

Salah satu dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1 

adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sangat berperan penting untuk 

kemajuan bangsa yang membentuk generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. 

Krisis akhlak yang merupakan dampak dari kehidupan bebas melanda 

sebagian kalangan remaja di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan hamil diluar 

nikah, pemukulan kepada guru, peserta didik yang suka merokok, minum minuman 

keras dan menggunakan narkoba. Ini menandakan krisis moral melanda sebagian 

kalangan peserta didik di sekolah. Melanda sebagian kalangan karena ternyata masih 

ada juga peserta didik yang pola pergaulannya tidak terjebak pada pergaulan bebas. 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan adalah untuk memanusiakan 

manusia. Demikianlah pandangan tujuan pendidikan secara umum, bahwa pendidikan 

adalah untuk memanusiakan manusia. Manusia perlu dibantu agar mereka bisa 

menjadi manusia. Sebab, manusia itu adalah sifat. Banyak manusia yang bukan 

manusia karena salah satu pertandan manusia adalah dengan dia berfikir. 

Sebagiamana Ahmad Tafsir yang mengutip perkataan Rene Deskartes bahwa “aku 

berfikir maka aku ada.2 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 2003) 

disebutkan tujuan pendidkan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yang meliputi: manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia berbudi pekerti luhur, 

manusia yang memiliki pengertahuan dan keterampilan, manusia yang memiliki 

 

 2Moh. Rivaldi Abdul, Tita Restiawati, Ruljanto Podungge dan Muh. Arif, “Pembentukan 

Akhlah dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka”, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 80. 
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kesehatan jasmani dan rohani, manusia yang memiliki kepribadian mantap dan 

mandiri, manusia yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.3 

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, walaupun secara eksplisit tidak 

menyebutkan kata-kata Islam, namun substansinya memuat ajaran Islam. Dalam 

rumusan tujaun pendidikan nasional tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam 

yang telah terobjektivasi, yakni ajaran Islam yang telah mentransformasi kedalam 

nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasioanal.4 

Masalah akhlak menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat seseorang. Sekalipun 

orang dapat pintar setinggi langit, tetapi jika suka melanggar norma agama atau 

melanggar peraturan pemerintah, maka ia tidak dapat dikatakan orang yang mulia. 

Akhlak tidak hanya menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang, melainkan juga 

masyarakat. Masyarakat yang terhormat adalah masyarakat yang terdiri dari orang-

orang yang berbudi pekerti baik. Sebaiknya masyarakat yang beranggotakan orang 

yang suka melakukan perampokan, penodongan dan berbagai macam kemaksiatan, 

tidak dapat dikatan sebagai masyarakat yang baik. Bahkan masyarakat yang demikian 

dapat menghambat kemajuan pembangunan dan dapat menyusahkan pemerintah dan 

bangsa.5 

 

 3Gamar Al Haddar, “Upaya Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP Yapan Indonesia Depok”, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 43. 

 4Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h. 55. 

5Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa Studi Kasus Sekolah Madrasah 

Aliyah Annida Al-Islamy Cengkareng”, Jurnal, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 66. 
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Islam menempatkan persoalan akhlak pada posisi yang amat penting, karena 

dalam pandangan Islam kesempurnaan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya 

Rasulullah saw. 

اَبعُِثْتُ لْتَُِ مَمَكَارمَِالَْخْلاقِ )رواه بيهاقى(                                                    إِنََّّ

Artinya: 

Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. (H.R 

Baihaqi) 

Dapat dikatakan bahwa seluruh hukum syariat yang diajarkan oleh Islam 

dimaksudkan agar pelakunya dapat mencapai kesempurnaan akhlak. Fazlur Rahman 

cendekiawan Muslim terkenal asal Pakistan, bahkan mengatakan bahwa Islam pada 

dasarnya adalah agama moral (akhlak) sebelum menjadi agama hukum (fikih) dan 

lainnya.6 

Akhlak dalam ajaran Islam memiliki kududukan yang istimewa dan sangat 

penting. Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi 

akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Kejujuran dalam ekonomi sama 

dengan kejujuran dalam politik, kejujuran terhadap sesama muslim sama dituntutnya 

2 kejujuran terhadap non muslim. Akhlak sesungguhnya merupakan masalah yang 

sangat urgen, baik terhadap sesama manusia terlebih kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Karena itulah agama kita memberikan porsi perhatian yang sangat besar terhadap 

permasalahan pendidikan akhlak.  

Menurut Fauzi An Najar yang dikutip oleh Omar Muhammad Al Toumy Al 

Syaibany, pendidikan tidak akan tumbuh, berkembang dan selaras dalam bidang 

 

 6Allamah Muhammad Amin Zainuddin, Membangun Surga di Hati dengan Kemuliaan 

Akhlak (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 9. 
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kemajuan selagi hal itu tidak bersandar kepada pemikiran yang selalu disertai dengan 

pemahaman dan daya cipta dalam dunia yang selalu bertarung dengan ilmu dan 

teknologi.7 

Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah swt.8 Untuk itu 

diperlukan suatu landasan yang baik agar di dalam pelaksanaan pendidikan berhasil. 

Langkah awal dari suatu keberhasilan pendidikan adalah penanaman akhlak terhadap 

diri pribadi anak didik. Untuk itu bagi keluarga, masyarakat atau pendidik harus 

memberikan contoh yang baik kepada anak dengan berpedoman pada al-Qur‘an dan 

as-sunnah, karena al-Qur‘an dan as-sunnah memberikan pedoman bagi umat manusia 

untuk membentuk akhlak mulia, untuk berperilaku yang baik tersebut memerlukan 

dasar-dasar pendidikan akhlak agar tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan as-

sunnah.  

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang dasar-

dasar pendidikan yang ditinjau dari perspektif akhlak. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul penelitian “Dasar-dasar Pendidikan Akhlak Menurut Perspektif Al-

Qur’an (Telaah QS Al-A’rāf Ayat 199-202) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 
7Asy Syaibani dkk, Falsafah pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 56. 

8 Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 12. 
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1. Bagaimana dasar-dasar pendidikan akhlak menurut perspektif QS. Al-A’rāf 

ayat 199-202? 

2. Bagaimana penafsiran pendidikan akhlak menurut QS. Al-A’rāf ayat 199-

202? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi di tas, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari 

judul skripsi “Dasar-dasar Pendidikan Akhlak Menurut Perspektif Al-Qur’an (Telaah 

QS. Al-A’raf Ayat 199-202)” dengan maksud agar pembahasan berikutnya dapat 

terarah dan dapat diambil suatu pengertian yang lebih jelas. 

1. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dalam satu generasi ke generasi berikutnya 

melelui pembelajaran, pelatihan atau penelitian. Sedangkan akhlak adalah tingkah 

laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan 

suatu perbuatan yang baik. 

Pendidikan akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang 

dilakukan dengan sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang 

untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. 

2. QS Al-A’raf/7 :199-202 

ضْ   بهالْعرُْفه   وَأمُْرْ   الْعَفْوَ   خُذه  لهيْنَ   عَنه   وَاعَْره ا  الْجٰهه نَ   يَنْزَغَنَّكَ   وَاهمَّ ذْ   نزَْغ    الشَّيْطٰنه   مه   اهنَّه   ۗبهالٰلّه   فَاسْتعَه
يْع   يْم    سَمه يْنَ   اهنَّ   عَله ىِٕف    مَسَّهُمْ   اهذاَ  اتَّقوَْا   الَّذه

ٰۤ
نَ   طٰ رُوْنَ    هُمْ   فَاهذاَ   تذَكََّرُوْا   الشَّيْطٰنه   م ه بْصه   وَاهخْوَانهُُمْ   مُّ

ه  فهى يمَُدُّوْنهَُمْ  رُوْنَ  لَ   ثمَُّ  الْغَي   يقُْصه

Terjemahnya 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah 
dari orang-orang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, 
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berlindunglah kepada Allah.302) Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka 
dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera 
ingat (kepada Allah). Maka, seketika itu juga mereka melihat (kesalahan-
kesalahannya). Teman-teman mereka (orang kafir dan fasik) membantu setan-
setan dalam kesesatan, kemudian mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).9 

 Dasar-dasar pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat al-a'raf ayat 199-

202 yaitu: (1) Sikap pemaaf dan lapang dada (2) Suka melakukan perbuatan ma'ruf 

(3) Menjauhkan diri dari orang-orang jahil (4) Memohon perlindungan kepada Allah 

(5) Memelihara jiwa dari pengaruh setan (6) Mengetahui manusia yang kafir dan 

jahil. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar 

pendidikan akhlak menurut perspektif QS. Al-A’rāf ayat 199-202. Adapun tujuan 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pendidikan akhlak menurut perspektif QS. Al-

A’rāf ayat 199-202. 

2. Untuk mengetahui penafsiran pendidikan akhlak menurut perspektif QS. Al-

A’rāf ayat 199-202. 

 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 
9Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung; Mizan, 2021), h. 268. 
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a. Kegunaan Ilmiah 

1. Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang 

berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan akhlak. 

2. Untuk menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-kajian yang 

bernuansa keislaman baik yang dirintis oleh  para ulama klasik maupun yang 

dikembangkan oleh sarjana-sarjana modern. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan 

penelitian. 

2. Dapat dijadikan bahan ajar dasar-dasar pendidikan di tingkat Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dasar-dasar Pendidikan Akhlak 

 Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada 

dalam Islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak. Tidak 

diragukan lagi bahwa pendidikan akhlak dalam agama Islam bersumber pada 

Alqur‘an dan As-sunnah. Alqur‘an sendiri sebagai dasar utama dalam agama Islam 

telah memberi petunjuk pada jalan kebenaran, mengarahkan kepada pencapaian 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

1. Pengertian Dasar-dasar Pendidikan  

a. Pengertian Pendidikan  

 Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik, sebagaimana 

dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal, cara dan 

sebagainya) mendidik.1 Pengertian ini memberi kesan bahwa kata pendidikan lebih 

mengacu kepada cara mendidik. Selain kata pendidikan, dalam bahasa Indonesia 

terdapat pula kata pengajaran, sebagaimana dijelaskan Poerwadarminta berarti cara 

mengajar yang berarti memberi pengetahuan.2 

 Ditinjau dari segi istilah, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang 

dapat memberi kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak 

 

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. I; Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), h. 323. 

2Lihat Poewardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), h. 250. 
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kehidupannya. Nur Uhbiyanti menyatakan, pendidikan Islam adalah suatu sistem 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba 

Allah swt. Oleh karena itu, Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia 

muslim baik di dunia maupun akhirat.3 

 Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian 

yang lain seringkali beliau mengatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam.4 

 Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term 

al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer 

digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Sedangkan term 

al-ta’dib dan al-ta’lim jarang digunakan.5 Berikut ini akan dikemukakan 3 dari istilah 

tersebut. adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a) Al-Tarbiyah  

 Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah, memiliki 

makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya’a) dan menjadi besar atau dewasa 

(tara’ra’a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan 

dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

Qurtubi mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran yang diberikan 

kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai 

 

3Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12. 

4Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 5. 

5Lihat Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan  Historis, Teori dan Praktek  

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 25. 
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peserta didik. Allah mengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang 

dididik, sebab ia adalah pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak 

terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-Nya. Karena itulah 

ia disebut Rabb al-'Alamin.6 

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses transformasi ilmu pengetahuan 

dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat 

yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk 

ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur.7 Sebagaimana yang terdapat 

dalam al-Isra/17: 24: 

هُمَا كَمَا رَبّـَيَانِ صَغِير  اٗ  وَٱخۡفِضۡ لََمَُا جَنَاحَ ٱلذ لِ  مِنَ ٱلرَّحَْۡةِ وَقُل رَّبِ  ٱرۡحَْۡ
 

Terjemahnya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.8 

Berdasarkan ayat diatas, lafadz tarbiyah dalam Alquran dimaksudkan sebagai 

proses pendidikan. Namun makna pendidikan (tarbiyah) dalam Alquran tidak terbatas 

pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua 

pada aspek teori saja, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk afeksi atau 

perilaku, seperti taat dan berbakti kepada orang tua, bahkan diwujudkan juga dalam 

bentuk senantiasa berdoa untuk kebaikan mereka untuk mendapat rahmat dari Allah 

swt. 

 

6Lihat Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42. 

7Lihat Abdul Mujib. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13. 

8Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 284. 
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Pada ayat kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah mengasuh. Selain 

mendidik, mengasuh juga hendak memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi 

istilah (tarbiyah) dalam al-Qur’an tidak sekedar memuat tentang pendidikan, 

melainkan juga mengandung nilai religius. 

b) Al- Ta‘lim 

 Al-Ta'lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari akar kata 

'allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta'lim 

diterjemahkan dengan pengajaran.9 Dalam al Qur’an dinyatakan, bahwa Allah swt. 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam al-Alaq/96:4: 

يْ عَلَّمَ بهالْقلََمه    الَّذه

Terjemahnya: 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam10 

 Berdasarkan ayat diatas, kata ta’lim/’allama dalam al-Qur’an ditujukan 

sebagai proses pengajaran. Proses pengajaran yang dimaksud adalah proses 

pemberian informasi oleh guru kepada peserta didik. 

c) Al-Ta’dib 

 Istilah ta’dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’diban yang 

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan 

santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan 

 

9Lihat Abuddin Nata, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an  (Jakarta: Prenada Media 

(Kencana), 2016). 

10Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 597. 
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asal kata dari ta’dib disebut juga muallim, yang merupakan sebutan orang yang 

mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang.11 

 Menurut Muhammad Naquib al-Attas, penempatan istilah al-ta’dīb lebih 

cocok digunakan dalam dirkursus pendidikan Islam dibandingkan dengan 

penggunaan term al-ta’lim dan al-tarbiyyah. Sebab bila dibandingkan ketiga kata 

tersebut, yaitu al-ta’lim, al-tarbiyyah dan al-ta’dīb, maka akan terdapat pengertian 

yang berbeda mengenai fokus yang ingin dicapai oleh subyek didik. Namun demikian 

ketiga pengertian di atas pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya.12 

Kata ta’dib yang berarti pendidikan atau mendidik ini bisa dilacak dalam 

hadis yang berbunyi: “Addabani Rabbi fa’ahsana ta’dibi” (Tuhanku telah 

mendidikku, sehingga menjadikan baik pendidikanku).13Dengan jelas hadis ini 

menyebutkan kata ta’dīb atau turunannya (addabani) yang diartikan sebagai 

pendidikan atau mendidik. 

Arti lebih luas tentang ta’dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an- 

Naquib al-Attas. Menurutnya, kata ta’dīb adalah pengenalan dan pengakuan yang 

secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang 

tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.14 

 

 

11Lihat Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 4-5. 

12Lihat M. Al-Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam (Kuala Lumpur, Abim, 

1980), h. 25-30. 

13Lihat Abdul Mujib.Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), h. 20. 

14Lihat Abdul Mujib.Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 20. 
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b. Tujuan Pendidikan Islam 

 Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam undang undang sistem 

pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.15 

Menurut Umar Tirtaharja tujuan pendidikan harus memuat gambaran tentang 

nilai-nilai yang baik, luhur pantas, benar dan indah, untuk kehidupan. Karena itu 

tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap 

kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan.16 Pada dasarnya, pendidikan dalam perspektif Islam berupaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik yang 

menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah, akal dan akhlak. Dengan optimalisasi 

seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan Islam berupaya mengantarkan peserta 

didik kearah kedewasaan pribadi secara paripurna yaitu yang beriman dan berilmu 

pengetahuan.17 

 

15Depdiknas, UU Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), h. 3. 

16Lihat Umar Tirtaharja, Pengantar Pendidik (Jakarta: Rineka Cipta,1995), h.37. 

17Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya 

Gramedia Pratama, 2001), h.7. 
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Menurut Al-Gazali seperti yang dikutip Abidin Ibn Rusn bahwa tujuan 

pendidikan itu adalah sebagai berikut:18 

1. Mendekatkan diri kepada Allah swt yang wujudnya adalah kemampuan dan 

kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. 

2. Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. 

3. Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas 

keduniaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan 

budi dan sifat-sifat tercela. 

5. Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia 

yang manusiawi. 

Ahmad Marimba seperti yang dikutip oleh Nur Uhbiyati, mengemukakan dua 

macam tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a) Tujuan Sementara 

 Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat 

Islam yang melaksakan pendidikan Islam. Tujuan sementara disini yaitu tercapainya 

berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, 

pengetahuan menulis, ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, 

kedewasaan, jasmani dan rohani, dan sebagainya.19 

 

 

 

 

18Lihat Abidin Ibn Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), h. 60. 

19Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 30. 



16 

 

 

 

b) Tujuan Akhir 

Tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian Muslim yaitu 

kepribadian yang seluruh aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran 

Islam.20Aspek-aspek kepribadian itu dapat dikelompokkan kedalam tiga hal yaitu: 

1. Aspek kejasmanian: meliputi tingkah laku yang mudah nampak dari luar. 

2. Aspek kejiwaan: meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dari luar, 

misalnya, cara berfikir, sikap, dan minat. 

3. Aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak 

yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. 

c. Prinsip Pendidikan Islam 

Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan, baik berupa agama ataupun 

idiologi negara yang dianut. Dasar pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas 

yaitu Alquran dan hadis Nabi saw. yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. 

Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yang sama dan berpangkal dari 

pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, masyarakat, ilmu, pengetahuan, 

dan akhlak. Menurut Abudin Nata, prinsip-prinsip pendidikan Agama Islam yaitu 

sebagai berikut:21 

1. Sesuai dengan firah manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam 

QS al-Rūm /30: 30: 

 
ينِ حَنِيف  فأََقِمۡ   لََ تَـبۡدِيلَ لِِلَۡقِ   ٱلنَّاسَ فَطَرَ    ٱللَّهِٱلَّتِ   فِطۡرَتَ   ا  وَجۡهَكَ للِدِ 

هَا  عَلَيـۡ
  ِ لِكَ  ٱللَّ ينٱُلۡقَيِ مُ ذََٰ  لََ يَـعۡلَمُونَ   ٱلنَّاسِ وَلََٰكِنَّ أَكۡثَـرَ  ٱلدِ 

 

20Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 31. 

21Lihat Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif  (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), h. 

50. 
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Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.22 

2. Keseimbangan. Maksud keseimbangan disini bukanlah hidup yang statis atau 

jalan di tempat. Tetapi kehidupan yang dinamis penuh perjuangan untuk 

meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan antara rohani dan jasmani, dan 

juga keseimbangan antara dunia dan akhirat.  

Sebagaimana terdapat dalam QS al-Qasas/28:77 

تَغِ  ءَاتىََٰكَ    وَٱبـۡ يَا  وَلََ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ    ٱللَّهُٱلدَّارَٱلْۡٓخِرَةَ  فِيمَآ  نـۡ وَأَحۡسِن كَمَآ    ٱلد 
 وَلََ تَـبۡغِ  ٱللَُّ سَنَ أَحۡ 

 ٱلۡمُفۡسِدِينَ لََ يُُِب   ٱللََّ إِنَّ   ٱلَْۡرۡضِ  فِ  ٱلۡفَسَادَ إِليَۡكَ 
Terjemahnya 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi.23 

3. Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. 

4. Tidak menyusahkan manusia. 

5. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Berorientasi pada masa depan. Islam mengajarkan pemeluknya supaya masa 

depannya lebih baik daripada masa sekarang. Dengan prinsip ini, maka 

seorang muslim akan lebih dinamis dan progressif, melalui berbagai kegiatan 

kajian, penelitian dan lain sebagainya dengan tujuan menyiapkan hari esok 

yang lebih baik. Sebagaimana terdapat dalam QS al-Hasyr/59:18: 

 

22Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 407. 

23Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 394. 
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يَ ـهَاٱلَّ  ٱللََّ يَََٰٓ إِنَّ   
 
وَٱتّـَقُواٱْللََّ لغَِد  قَدَّمَتۡ  مَّا  نَـفۡس  وَلۡتَنظرُۡ  ٱتّـَقُواٱْللََّ  ءَامَنُواْ   بِاَ تَـعۡمَلُونَ ذِينَ 

 خَبِيُرُۢ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.24 

7. Kesederajatan: prinsip kesederajatan dalam Islam diarahkan kepada upaya 

pemberian kesempatan yang sama kepada semua manusia untuk mendapatkan 

pendidikan dan mendapat peluang serta kesempatan yang sama. 

8. Keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keterbukaan. 

Berdasarkan Prinsip-prinsip di atas bahwa prinsip pendidikan Islam 

mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang 

insan kamil atau muslim yang seutuhnya, sehingga membantu manusia sebagai 

khalifah fil ard atau khalifah di bumi. 

 Dasar adalah landasan atau pondasi, pangkal tolak suatu aktivitas. Dasar 

adalah tempat untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada 

tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. 

Setiap Negara mempunyai dasar pendidikan sendiri. Ia merupakan pencerminan 

falsafah hidup suatu bangsa. Berdasarkan kepada dasar itulah pendidikan suatu 

bangsa disusun. Dan oleh karena itu maka sistem pendidikan setiap bangsa ini 

berbeda karena mereka mempunyai falsafah yang berbeda.25  

 

24Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 548. 

25 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 187. 
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 Dasar-dasar pendidikan adalah nilai sosial kemasyarakatan yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Al-Qur‘an dan As-sunnah atas prinsip mendatangkan 

kemanfaatan dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia.26 

2. Akhlak 

a. Pengertian akhlak 

Istilah akhlak berasal dari Bahasa Arab. Ia adalah bentuk jamak dari kata 

Khuluq. Secara etimologi, Khuluq berarti at-thab’u (karakter) atau at-sajiyyah 

(perangai).27 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Luqman/31: 18 

َ لََ يُُِب  كُلَّ مُُْتَالٍ  وَلََ تُصَعِ رْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلََ تَْشِ فِِ الََْرْضِ مَرَحًاۗ اِنَّ الل َٰ
 فَخُوْرٍ  

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 
diri.28 

Sedangkan dalam Bahasa Inggris kata padanannya adalah ethies yang berarti 

sebuah tingkah laku baik atau disebut moral. Bangsa Yunani menyebutnya dalam 

Bahasa mereka dengan ethos atau ethikos yang berarti adat serta kebiasaan, dan 

dalam Bahasa latin mores juga berarti sebuah adat.29 

 

26Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Mordenisasi di Tengah Tantangan 

Melinium Baru, h. 73. 

 27Ibrahim Bafadhol, “Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Edukasi Islami 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No 12, (2017). h. 46. 

28Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 

h. 

412. 29 Syafa’atul Jamal, “Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih”, Jurnal Tasfiyah 

Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1 (2017), h. 53. 
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Sedangkan secara terminologi akhlak berarti pengetahuan yang menjelaskan 

tentang baik dan buruk (benar dan salah), mengatur pergaulan manusia, dan 

menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekarjaannya.30 

Ada beberapa definisi yang diutarakan para ulama mengenai makna akhlak 

antara lain: 

Menurut al-Ghazali akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan,31 artinya 

jika kondisi jiwa itu menjadi sumber sikap-sikap terpuji , baik secara akal maupun 

shariat, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah akhlak terpuji, namun apabila 

memancarkan darinya  sifat-sifat tak terpuji, maka dapat dikatakan akhlaknya 

tercela.32 atau ungkapan tentang suatu keadaan yang tetap didalam jiwa, yang darinya 

muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan.33 

Menurut Ibn Miskawaih, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong kepada 

tindakan-tindakan tanpa melalui pertimbangan pemikiran. Dengan pengertian sikap 

yang keluar itu spontan dan berangkat dari keadaan jiwa yang merupakan sumber dari 

segala perbuatan baik ataupun buruk. Keadaan tersebut dapat berupa bawaan fitrah 

alamiah dan bertolak dari watak ataupun berupa hasil latihan serta pembiasaan dalam 

 

 30Syarifah Habibah, “Akhlak dan Etika dalam Islam, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1, No. 4, 

Oktober (2015). h. 73. 

 31Muhammad Amri, Saharuddin, dan La Ode Ismail Ahmad, “The Implementation of Islamic 

Education: The Process of Instiling Akhlakul Karimah (Noble Characters) For Madrasah Tsanawiyah 

Students”, Jurnal Tadris: Journal of Education and Teacher Training, Vol. 4, No. 1, (2019). h. 118. 

 32Syafa’atul Jamal, “Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih”, Jurnal Tasfiyah Jurnal 

Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1 (2017), h. 54. 

 33 Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, Pendidikan Akhlak menurut Imam al-Ghazali”, 

Jurnal at-Ta’dib, Vol. 10, No. 2, Desember (2015). h. 368. 
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diri.34 Untuk mendapatkan kemaslahatan (keamanan dan kedamaian) setiap manusia 

khususnya setiap muslim harus memiliki sikap akhlakul karimah dalam 

kehidupannya, agar ia disenangi, dihargai, dan dihormati oleh sesama.35 

Menurut Al-Qurtubi, akhlak adalah perbuatan yang bersumber dari diri 

manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak. Karena perbuatan 

tersebut bersumber dari kejadian36 

Menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah sekumpulan nilai-nilai dan sifat 

yang menetap di dalam jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan 

yang dinilai baik atau buruk oleh seseorang, yang untuk kemudian dia melakukan 

perbuatan tersebut atau mengurungkannya.37 

Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, dalam 

pengertian jika kehendak itu membiasakan sesuatu maka kebiasaan itu dinamakan 

akhlak.38 

Dalam penjabaran beberapa pendapat tersebut tidak didapati adanya 

pertentangan melainkan hanya sebuah kemiripan dan saling melengkapi satu sama 

lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan perbuatan yang tertanam 

dalam jiwa manusia yang dilaksanakan dengan mudah tanpa proses pemikiran serta 

 

 34Syafa’atul Jamal, “Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih”, Jurnal Tasfiyah Jurnal 

Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1 (2017), h. 54. 

 35Tumiran, “Manajemen Pendidikan dan Budaya Peradaban Bersih dalam Pembentukan 

Akhlak di Sekolah Dasar”, Jurnal, Sabilarrasyad Vol. 2. No. 2 (2017), h. 198. 

 36Bunyawin, “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih dan Aristoteles”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 9. No. 2. (2018), h. 129. 

 37Ibrahim Bafadhol, “Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Edukasi Islami 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No 12, (2017). h. 46. 

 38Fitri Fatimatuzahroh, Lilis Nurteti, dan S. Koswara, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Melalui Metode Lectures Very”, Jurnal Penelitian 

Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1. (2019). h. 39.  
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penuh keikhlasan sehingga menjadi sebuah kepribadian yang tertanam dalam hati, 

ucapan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan yang terpuji yang sesuai 

dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadits. 

Adapun aspek sumber dari akhlak ialah bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. 

kepribadian nabi Muhammad Saw merupakan teladan sekaligus contoh bagi umat 

manusia sekalian.39 Hal ini jelas ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab/33:21 

خِرَ  مَ ٱلْۡٓ يـَوۡ لۡ ٱجُواْ ٱللََّ وَ لِ مَن كَانَ يَـرۡ   ٗ  وَة  حَسَنَةفِ رَسُولِ ٱللَِّ أُسۡ   لَكُمۡ  كَانَ   لَّقَدۡ 
 وَذكََرَ ٱللََّ كَثِيرا   

Terjemahnya: 

sungguh telah ada pada diri Rasulullah Saw itu surih tauladan yang baik bagimu 
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Swt dan kedaangan hari kiamat 
dan yang banyak mengingat Allah Swt.  

Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, jika sikap yang terdapat 

dalam seseorang itu baik maka disebut akhlak yang baik atau mahmudah, namun 

sebaliknya jika sikap yang terdapat dalam seseorang itu buruk maka disebut akhlak 

yang buruk atau mazmumah.40  

Jika sikap yang ditimbulkan menghasilkan amal-amal yang baik yaitu amal 

yang terpuji menurut akal dan syari’ah maka ini disebut akhlak yang baik 

(mahmudah). Jika sikap tersebut menghasilkan amal yang tercelalah atau buruk maka 

itu dinamakan akhlak yang buruk (mazmumah).41 

 

 39Tumiran, “Manajemen Pendidikan dan Budaya Peradaban Bersih dalam Pembentukan 

Akhlak di Sekolah Dasar”, Jurnal, Sabilarrasyad Vol. 2. No. 2 (2017), h. 199. 

 40Syarifah Habibah, “Akhlak dan Etika dalam Islam, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1, No. 4, 

Oktober (2015). h. 73.  

 41Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalami Berbagai Perspektif”, Jurnal Yaqzhan, Vol. 

3. No. 1. (2017), h. 101. 
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Sepanjang sejarah umat manusia akhlak selalu sebagai pokok persoalan, 

karena pembicaraan tentang akhlak selalu berkaitan dengan prilaku manusia dan 

menjadi permasalahan utama dalam rangka pembentukan suatu peradaban. Prilaku 

manusia baik secara langsung ataupun tak langsung masih menjadi sebuah tolak ukur 

dalam mengetahui bagaimana sikap manusia tersebut. Maka wajar jika persoalan 

akhlak selalu dikaitkan dengan sosial masyarakat, karena akhlak merupakan simbol 

peradaban suatu bangsa.42 

Adapun yang dimaksud dengan akhlak dalam pemakaian kata sehari-hari 

adalah akhlak yang baik (akhlak mahmudah), umpamanya dikatakan: “orang itu 

berakhlak”, artinya orang itu mempunyai akhlak yang baik, namun apabila dikatakan 

“orang itu tidak berakhlak”, maka artinya orang itu berakhlak buruk. Sesungguhnya 

di samping ada akhlak yang baik ada juga akhlak yang buruk (akhlak mazmumah).43 

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menjelaskan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”44  

 

 42Munirah, “Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Auladuna Jurnal Pendidikan 

Dasar Islam”, Vol.4. No. 2. Desember (2017), h. 39.  

 43 Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalami Berbagai Perspektif”, Jurnal Yaqzhan, Vol. 

3. No. 1. (2017), h. 102. 

 44Sistem Pendidikan Nasional, “Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003”, Tentang Sisdiknas 

(Bandung: Fokus Media. 2003), h. 7. 
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Penyelenggaraan pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk meningkatkan 

potensi spiritual untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Akhlakul karimah meliputi etika, budi 

pekerti, dan akhlak sebagai perwujudan pendidikan agama Islam. Peningkatan potensi 

religiusitas atau spiritualitas meliputi pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-

nilai agama, serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial individu 

atau kolektif. Peningkatan potensi keagamaan pada akhirnya bertujuan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki manusia yang pada gilirannya mencerminkan 

nilai dan martabatnya sebagai hamba Allah Swt.45 Patuh dan tunduk kepada perintah 

Allah Swt serta menjauhi larangan-larangan-Nya sehingga dapat berbahagia hidup 

lahir bathin di dunia dan di akhirat.46 

Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seseorang apabila 

empat unsur utama kebatinan diri yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat dan 

daya keadilan berada dalam tahap yang seimbang dan adil sehingga dapat dengan 

mudah mentaati ketentuan syara” dan akal. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok 

pembentukan akhlak dalam Islam. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika 

perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an.47 

Arti penting pendidikan dalam mempengaruhi perkembangan individu terletak 

pada dua aspek utama kebaikan (virtue) yang bersifat intelektual dan moral.  

 

 45Muhammad Amri, Saharuddin, dan La Ode Ismail Ahmad, “The Implementation of Islamic 

Education: The Process of Instiling Akhlakul Karimah (Noble Characters) For Madrasah Tsanawiyah 

Students”, Jurnal Tadris: Journal of Education and Teacher Training, Vol. 4, No. 1, (2019). h. 119. 

 46 Muhammad Amri, Riska Darwis, dan Risna Moshibah, “Perspektif Mahasiswa Terhadap 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar”, Jurnal Vol. 10. No. 1 (2021), h. 16.  

 47Siti Nurjanah, “Pembentukan Akhlak Berbasis Pembiasaa dan Keteladanan (Studi Kasus di 

MAN 2 Kuningan Jawa Barat), Jurnal Oasis Jurnal Ilmiah Kajian Islam, Vol. 4. No. 2. (2020), h. 58.  
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Kebaikan intelektual (intellectual virtue) adalah kemampuan alamiah (nature) 

yang dimiliki individu untuk memilih suatu orientasi. Sedangkan kebaikan moral 

(moral virtue) berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran (nuture). Dalam 

perspektif pendidikan, dua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan 

karakter individu. Kebaikan intelektual menyiapkan kondisi mental dimana individu 

dapat memahami dan memilih suatu orientasi secara benar. Demikian pula, kebaikan 

moral akan menshahihkan tindakan-tindakan yang baik sehingga menjadi ciri 

kepribadian dalam berprilaku. 

Intinya, telaah hakiki pembelajaran perlu dilakukan secara terus menerus. 

Kebutuhan studi pembelajaran penting oleh karena pembelajaran tidak dapat 

dipandang sebagai proses transmisi pengetahuan semata-mata, melainkan proses 

multisisi (multifaceted) yang melibatkan semua komponen diri individu baik bawaan 

maupun yang berkembang melalui pengalaman.48 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak antara lain: 

pertama, Insting atau naluri adalah suatu tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, para 

psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku. Sedangkan naluri manusia merupakan paket yang 

secara fitrah sudah ada dan tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. 

Kedua, adat atau kebiasaan adalah tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi suatau 

kebiasaan. 

 

 48Muhammad Amri, “Urgensi Pembelajaran Bagi Pengembangan Karakter Akademik 

Mahasiswa Pendidikan Tinggi”, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 16, No. 2. Desember (2013), h. 141.  
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Ketiga, warisan adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok (orang tua) 

kepada cabang (anak keturunan). Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat 

asasi orang tuanya.  

Keempat, lingkungan yaitu sesuatu yang berada disekitar individu, lingkungan 

ini terbagi atas dua jenis, yakni: 

a. Linkungan alam yaitu seluruh ciptaan Tuhan baik di langit dan di bumi, alam 

dapat memengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia, selain itu lingkungan 

alam juga dapat meghalangi bakat manusia. 

b. Lingkungan pergaulan, yaitu susunan pergaulan yang meliputi manusia seperti di 

rumah, di sekolah, ditempat kerja dan kantor pemerintahan. Lingkungan 

pergaulan dapat merubah keyakinan, akal pikiran, adat istiadat, dan pen-

getahuan.49 

b. Ruang Lingkup Akhlak 

 Akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya 

mengenal tingkah laku manusia, objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan 

norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 

Pokok-pokok yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia 

yang baik maupun perbuatan yang buruk sebagai individu maupun sosial. Tapi 

sebagian orang juga menyebutkan ilmu akhlak adalah tingkah laku manusia, namun 

perlu ditegaskan bahwa yang dijadikan objek kajian ilmu akhlak adalah perbuatan 

yang dilakukan atas kehendak dan kemauan, sebenarnya mendarah daging dan telah 

 

 49Mohammad Adnan, “Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam 

Pendidikan Islam”, Jurnal Cendekia Studi Keislaman, Vol. 4. No. 1. Juni (2018), h. 67-68.   
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dilakukan secara continue atau terus menerus sehingga mentradisi dalam 

kehidupannya.50 

Dilihat dari ruang lingkupnya akhlak Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu, 

Akhlak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap 

lingkungan. 

1) Akhlak terhadap Allah Swt 

Allah Swt. adalah Al-Khaliq (Maha pencipta) dan manusia adalah makhluk 

(yang diciptakan). Orang Islam yang memiliki aqidah yang benar dan kuat, 

berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah Swt. Dengan cara menjaga kemauan 

dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah atau 

bertakwa, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berdoa 

dan penuh harapan (raja’) kepada Allah swt, berdzikir, bertawakal setelah memiliki 

kemauan dan ketetapan hati, bersyukur, bertaubat serta istighfar bila berbuat 

kesalahan, rido atas semua ketetapan Allah, dan berbaik sangka pada setiap ketentuan 

Allah. 

Akhlak kepada Allah adalah beribadah kepada Allah Swt, cinta kepada-Nya, 

tidak menyekutukan-Nya. Bersyukur hanya kepada-Nya. Beribadah kepada Allah 

Swt dibagi atas dua, yaitu: a). Ibadah umum, adalah segala sesuatu yang dicintai oleh 

Allah dan diridhoi-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan kata terang-

terangan atau tersembunyi. Seperti berbakti kepada ibu dan bapak, berbuat baik 

kepada tetangga, teman terutama berbuat dan hormat kepada guru. b). ibadah khusus, 

adalah seperti solat, zakat, puasa, haji.51 

 

50Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 114-115. 

51Zainul Abidin, “Urgensi Penanaman Akhlak ditengah Maraknya Kasus Kenakalan Remaja”, 

Jurnal, Vol. 5. No. 2, (2019), h. 59-60. 
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2) Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia harus dimulai dari akhlak terhadap 

Rasulullah Saw, sebab Rasulullah yang paling berhak dicintai, baru dirinya sendiri. 

Diantara bentuk akhlak kepada Rasulullah adalah cinta kepada Rasul dan 

memuliakannya, taat kepadanya, serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya. 

Untuk berakhlak kepada dirinya sendiri, manusia yang telah diciptakan dalam 

sibghah Allah swt. dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan 

cara memelihara kesucian lahir dan batin, memelihara kerapihan, tenang, menambah 

pengetahuan sebagai modal amal, membina disiplin diri dan lain-lainnya. 

Selanjutnya yang terpenting adalah akhlak dalam lingkungan keluarga. 

Akhlak terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan berbakti kepada kedua 

orangtua, bergaul dengan ma’ruf, memberi nafkah dengan sebaik mungkin, saling 

mendoakan, bertutur kata lemah lembut, dan lain sebagainya. 

Setelah pembinaan akhlak dalam lingkungan keluarga, yang juga harus kita 

bina adalah akhlak terhadap tetangga. Membina hubungan baik dengan tetangga 

sangat penting, sebab tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Bahkan dalam 

sabdanya Nabi saw. menjelaskan: 

“Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, 
hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris” (HR. al-Bukhari). 

Setelah selesai membina hubungan dengan tetangga, tentu saja kita bisa 

memperluas pembinaan akhlakkita dengan orang-orang yang lebih umum dalam 

kapasitas kita masing-masing. Dalam pergaulan kita di masyarakat bisa saja kita 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan mereka, entah sebagai anggota biasa 

maupun sebagai pemimpin. Maka dari itu, sebagai pemimpin, kita perlu menghiasi 

dengan akhlak yang mulia. Karena itu, pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat 



29 

 

 

 

seperti Beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan, memiliki keberanian dan 

kejujuran, lapang dada, penyantun, tekun, dan sabar. Dari bekal sikap inilah 

pemimpin akan dapat melaksanakan tugas dengan cara mahmudah, yakni memelihara 

amanah, adil, melayani dan melindungi.52 

3) Akhlak kepada lingkungan 

Lingkungan adalah sebagai ekosistem kehi dupan, mempunyai arti yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya keseimbangan antara 

lingkungan hidup dengan manusia maka yang terjadi adalah ketidak harmonisan atau 

disharmoni dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap manusia harus memiliki 

akhlak yang baik terhadap lingkungan dengan cara menjaga kelestariannya.53 

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di 

sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak 

bernyawa.54 Akhlak yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di 

bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai 

dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa binatang melata dan 

burung-burung adalah seperti manusia yang menurut Qurtubi tidak boleh dianiaya. 

Baik di masa perang apalagi ketika damai akhlak Islam menganjurkan agar tidak ada 

pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa, tetapi sesuai dengan 

sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan.55 

 

 

 52Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 116-117. 

 53Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus MA Annida, 

Cengkareng), Jurnl Mandiri, Vol. 2. No. 1. (2018), h. 70.  

 54 Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalami Berbagai Perspektif”, Jurnal Yaqzhan, Vol. 

3. No. 1. (2017), h. 108.  

 55Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 118. 
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c. Metode Pembinaan Akhlak  

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada 

dalam islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak. 

Adapun yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah al-Qur’an dan al-Hadits, 

dengan kata lain dasar-dasar yang lain senant’iasa dikembalikan kepada al-Qur’an 

dan al-Hadits.56 Diantara ayat al-Qur’an yang menjadi dasar pendidikan akhlak 

adalah surat Luqman/31:17-18  

 بُنَََّ أقَِمِ ٱلصَّلَوَٰ يََٰ 
ۡ
إِنَّ    أَصَابَكَ    مَآ   عَلَىَٰ   بِۡ صۡ ٱمُنكَرِ وَ هَ عَنِ ٱلۡ نۡ ٱرُوفِ وَ مَعۡ لۡ ٱبِ   مُرۡ ةَ وَأ

إِنَّ    ضِ مَرَحًا  رۡ شِ فِ ٱلَْۡ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلََ تَۡ   مُورِ وَلََ تُصَعِ رۡ مِ ٱلُْۡ عَزۡ   لِكَ مِنۡ ذََٰ 
    ٗ  فَخُور ٗ  تَال ٱللََّ لََ يُُِب  كُلَّ مُُۡ 

Terjemahnya: 

Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri (QS. Luqman :17-18).57 

Pembentukkan akhlak merupakan pendidikan budi pekerti serta akhlak, ke 

dalam jiwa setiap individu yang sama dengan tujuan pendidikan Islam. Akhlak secara 

fitrah manusia adalah baik, namun dapat berubah menjadi akhlak buruk apabila 

manusia itu lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungannya buruk, 

pendidikan tidak baik dan kebiasaan-kebiasaan tidak baik sehingga menghasilkan 

akhlak yang buruk. 

 

 56Zainul Abidin, “Urgensi Penanaman Akhlak ditengah Maraknya Kasus Kenakalan Remaja”, 

Jurnal, Vol. 5. No. 2, (2019), h. 61. 

 57Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 

h. 412. 
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Tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap 

muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan 

menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk agama Islam. Akhlak adalah hasil 

dari pendidikan, latihan, pembinaan, serta perjuangan keras dan sungguh- sungguh, 

seandainya akhlak itu tidak bisa menerima perubahan, maka batalah fungsi wasiat, 

nasihat, dan pendidikan, dan tidak ada pula fungsinya.58 

Rasulullah saw. memiliki metode pembinaan akhlak yang efektif sehingga 

melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Di antara metode tersebut 

adalah: 

1) Metode keteladanan 

Suatu cara pembinaan akhlak yang dilakukan dengan melakukan pemberian 

contoh yang baik kepada orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk 

perbuatan. al-Maghribi menjelaskan bahwa apabila seorang pendidik benar dalam 

perkatannya, dan dibuktikan dalam perbuatannya, maka peserta didik akan tumbuh 

dengan semua prinsip-prinsip pendidikan yang tertancap dalam pikirannya, dan 

mereka meneladani perbuatan-perbuatan yang telah dicontohkn kepadanya. 

Dalam konteks pendidikan, guru merupakan panutan atau teladan bagi peserta 

didiknya. Segala tingkah lakunya, tutur kata, sifat maupun cara berpakaian semuanya 

dapat diteladani. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan menimbulkan 

hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya. Adanya contoh ucapan, 

perbuatan, dan tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka hal itu merupakan 

 

 58Redawati dan Aprina Chitya, “Pembentukan Akhlak Anak di Kota Metro Lampung Melalui 

Film Kartun Doraemon”, Junal Penelitian. Vol. 11. No. 1. (2017), h. 14-15. 
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suatu perbuatan yang paling penting dan berkesan, baik bagi pendidikan anak 

maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.59 

Bertolak dari beberapa uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa 

mendidik dengan melalui metode keteladanan berarti mendidik dengan cara memberi 

contoh yang baik. Seorang guru hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi, bahwa 

sesungguhnya peserta didik akan mengamati sosok atau figur gurunya, dengan 

sendirinya peserta didik akan menirunya dalam bentuk sikap dan tingkahlakunya 

sehari-hari. 

2) Metode pembiasaan 

Yakni merupakan salah satu metode pembinaan akhlak yang sangat esensi 

dalam upaya membentuk akhlak manusia. Metode ini adalah upaya praktis dalam 

pembentukan akhlak yang berintikan pada pengalaman apa yang dibiasakan yang 

pada dasarnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Olehnya itu, penjelasan tentang 

pembiasaan selalu sejalan dengan uraian tentang perlunya mengamalkan kebaikan 

yang telah diketahui. 

Pada dasarnya inti dari metode pembiasaan adalah pengulangan yang dalam 

dunia pendidikan dimaksudkan dengan kepribadian guru yang senantiasa 

mengingatkan kepada peserta didik untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan 

agama. Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip Abuddin nata mengatakan bahwa 

kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan 

melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan dirinya berbuat jahat, maka ia akan 

menjadi orang yang jahat. Oleh karena itu, al-Ghazali menganjurkan agar akhlak 

diajarkan dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan dan tingkah laku yang mulia. 

 

 59Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 118-119. 
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Jika seseorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia harus membiasakan 

dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati dan murah 

tangan itu menjadi tabiatnya yang mendarah daging.60 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa metode pembiasaan 

adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan membina akhlak seseorang 

dengan melalui pengulangan-pengulangan. Dalam kaitannya dengan pembinaan 

akhlak, metode pembiasaan merupakan salah satu metode yang efektif untuk 

diterapkan. Apalagi mengingat bahwa manusia memiliki sifat pelupa sehingga harus 

diingatkan dengan cara melalui pembiasaan. 

3) Metode pemberian nasehat 

Nasehat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan 

yang lembut.61 Domain kognitif mengacu pada aktivitas mental, dimana suatu 

pendekatan pembelajaran terfokus pada proses penyampaian informasi dan 

penanaman konsep-konsep baru. Sementara domain afeksi merupakan istilah generik 

yang menggambarkan fenomena seperti emosi, sikap, keyakinan, dan suasana hati. 

metode pemberian nasehat, yang merupakan salah satu metode yang 

diterapkan oleh Luqman al-Hakim dalam mendidik anaknya. Hal ini dapat dilihat 

secara jelas dalam QS. Luqman/31:13 

ِ يَ   ۥوهَُوَ يعَظُِهُ  ۦنهِِ ب  نُ لِ مَ  قَالَ لقُ   وَإِذ   ِ  ك  بُنَََّ لََ تشُ  هِ ٱ ب    مٌ عَظِيم  كَ لظَُل  إنَِّ ٱلشِّ   للَّ
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

 

 60Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 120. 

 61 Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus MA Annida, 

Cengkareng), Jurnl Mandiri, Vol. 2. No. 1. (2018), h. 72.   
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sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar” 

Menurut Al-Maghribi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan 

nasehat adalah: 1) nasehat hendaknya terus menerus dan diulang-ulang serta 

diperbaharui karena tabiat manusia itu lupa, dengan adanya pengulangan maka 

teringatlah apa yang ada dipikirkannya; 2) hendaknya nasehat tersebut menggunakan 

cara yang mudah dipahami, sesuai usia anak didiknya yakni sesuai daya tangkap dan 

akalnya; 3) hendaknya orang yang memberi nasehat, seorang yang bijak dan memiliki 

keilmuan yang cukup dalam mendidik; 4) hendaknya seorang penasehat tidak 

berbeda perkataan dan perbuatannya; dan 5) hendaknya ia mengajarkan peserta 

didiknya untuk menyimak dengan baik dan memperhatikan apa yang diucapkan.62 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang pendidik 

dalam mendidik peserta didiknya perlu menggunakan metode nasehat dengan 

menyampaikan secara berulang-ulang kepada peserta didik agar membekas pada diri 

mereka dan mempengaruhi jiwanya. Kesan-kesan yang ada dalam jiwa peserta didik 

itu akan mempengaruhi tingkah laku mereka. 

Dalam pendidikan akhlak atau karakter, dimensi yang perlu dipahami adalah 

individu, sosial, dan moral. Individu dalam pendidikan karakter menyiratkan 

dihargainya nilainilai kebebasan dan tanggung jawab. Nilai-nilai kebebasan inilah 

yang menjadi prasyarat utama sebuah perilaku moral. Yang menjadi subjek bertindak 

dan subjek moral adalah individu itu sendiri. 

Dari keputusannya bebas bertindak, seseorang menegaskan kebaradaan 

dirinya sebagai mahluk bermoral. Dari keputusannya tercermin nilai-nilai yang 

menjadi bagian dari keyakinan hidupnya. Dimensi sosial mengacu pada corak 

 

 62Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 121. 
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relasional antara individu dengan individu lain, atau dengan lembaga lain yang 

menjadi cerminan kebebasan individu dalam mengorganisir dirinya sendiri. 

Kehidupan sosial dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik dan stabil karena ada 

relasi kekuasaan yang menjamin kebebasan individu yang menjadi anggotanya serta 

mengekspresikan jalinan relasional antar-individu. 

Dimensi moral menjadi jiwa yang menghidupi gerak dan dinamika 

masyarakat sehingga masyarakat tersebut menjadi semakin berbudaya dan 

bermartabat. Tanpa adanya norma moral, individu akan saling menindas dan liar. 

Yang kuat akan makin berkuasa, yang lemah akan semakin tersingkirkan. Lebih 

lanjut lagi Lickona dalam bukunya Masnur Muslich menyebutkan penekanan tiga 

komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing 

atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan 

moral action atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar anak mampu memahami, 

merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. 

Moral knowing merupakan hal penting untuk diajarkan yang terdiri dari enam 

hal, yaitu: 1). Moral Awareness (kesadaran moral), 2). Knowing moral values 

(mengetahui nilai-nilai moral), 3). Perspective taking (pengambilan pandangan),     

4). Moral reasoning (alasan moral), 5). Decision making (pembuatan keputusan), 6). 

Self knowledge (kesadaran diri sendiri). 

Moral feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak 

yang merupakan sumber energy dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan 

prinsipprinsip moral. Terdapat enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus 

mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni 

conscience (nurani), self esteem (percaya diri), empathy (merasakan penderitaan 
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orang lain), loving the good (mencintai kebenaran), self control (mampu mengontrol 

diri), humility (kerendahan hati). 

Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat 

diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil 

dari dua komponen lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam 

perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter   yaitu   

competence (kompetensi), keinginan (will), dan   habit (kebiasaan). 

Ketiga aspek moral tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan 

ketiganya saling bersinergi. Seorang anak harus diberikan pengetahuan tentang moral 

karena tanpa adanya arahan dari orang tua anak tidak akan memiliki pengetahuan dan 

kesadaran tentang moral yang dengannya anak mengetahui hal-hal baik dan buruk. 

Penanaman perasaan moral dan pelaksanaan atau tindakan moral harus ditanamkan 

sejak dini, karena seorang anak yang sudah terlanjur dan terbiasa melakukan hal-hal 

buruk atau negatif akan sulit sekali untuk penanaman moral kembali, maka sebelum 

hal itu terjadi alangkah baiknya dilakukan pencegahan sebelum kejadian hal yang 

tidak diinginkan.63 

B. QS al-A’raf/7: 199-202 

زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَـزغْ   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الَْْٰهِلِيَْْ وَ  اِمَّا يَـنـْ
يْع    ٗ  فَاسْتَعِذْ بِِلل َِٰ ۗانَِّه ف    مَسَّهُمْ   اِذَا  اتّـَقَوْا  الَّذِيْنَ   اِنَّ   عَلِيْم    سََِ ىِٕ

ٰۤ
  الشَّيْطَٰنِ   مِ نَ   طَٰ

 الْغَيِ  ثَُُّ لََ يُـقْصِرُوْنَ بْصِرُوْنَ  وَاِخْوَانُُمُْ يََدُ وْنَُمُْ فِِ م   هُمْ  فَاِذَا تَذكََّرُوْا
 

 

 

 63Muhammad Amri, dkk, Aqidah Akhlak (Makassar, 2018), h. 122-124. 
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Terjemahnya: 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu 
godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada 
Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan 
teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan 
dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).64 

 Surah al-A’raf merupakan surah yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. 

berhijrah ke Mekkah. Ia terdiri dari 206 ayat, keseluruhannya turun di Mekkah. Ada 

sementara ulama mengecualikan ayat-ayat 163-170, tetapi pengecualian ini dinilai 

lemah. 

 Kandungan surah ini merupakan perincian dari sekian persoalan yang 

diuraikan oleh surah al-An‘am, khususnya menyangkut beberapa kisah Nabi. Al-

Biqa‘I berpendapat bahwa tujuan utamanya adalah peringatan terhadap yang 

berpaling dari ajakn yang disampaikan oleh surah al-An‘am, yakni ajakan kepada 

Tauhid, kebajikan dan kesetiaan pada janji, serta ancaman terhadap siksa dubiawi dan 

ukhrawi. Buku yang terkuat menyangkut tujuan tersebut al- Biqa‘i berpendapat 

bahwa al-A‘raf adalah tempat yang tinggi disurga. Memercayai al-A‘raf mengantar 

seseorang berada ditempat yang tinggi itu, dimana ia dapat mengamati surga dan 

neraka dan mengetahui hakikat yang terdapat disana.65 

Menurut analisis penulis pada ayat 199, Allah menasihati agar manusia 

senantiasa bersikap pemaaf dan memaafkan. Kualitas ini penting dalam membentuk 

masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Dalam konteks pendidikan akhlak, 

 

64 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273. 

65Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 543). 
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pengampunan diajarkan sebagai karakter yang harus diusahakan. Pada ayat 200 di 

sini, ajaran untuk berbuat baik kepada orang lain ditekankan. Mengajarkan kebajikan, 

berbagi, dan saling membantu adalah inti dari pendidikan akhlak Islam. Dalam 

mengembangkan kepribadian yang baik, kebaikan terhadap sesama adalah suatu 

tindakan yang harus dipupuk. 

Pada ayat 201, manusia sering kali berhadapan dengan perilaku bodoh atau 

tidak beradab. Ayat ini mengajarkan untuk menjauhi orang-orang yang bersikap 

bodoh atau mengganggu kedamaian. Ini bukanlah tindakan mengucilkan, tetapi 

mengajarkan bahwa waktu dan usaha sebaiknya tidak dihabiskan untuk interaksi yang 

tidak produktif atau berpotensi merugikan. Kemudian pada ayat 202 Allah 

mengingatkan manusia bahwa di hadapan Allah, mereka semua akan kembali dan 

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus 

melibatkan kesadaran akan akibat tindakan dan perilaku kita di dunia ini. 

Ayat-ayat ini secara umum mengajarkan pentingnya pengampunan, kebaikan, 

dan menjauhi perilaku yang tidak produktif. Mereka menunjukkan bahwa pendidikan 

akhlak dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai universal yang mengarah pada 

keharmonisan dan kebaikan di masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research) karena data yang diteliti berupa naskah-naskah atau buku-buku, atau 

majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis ter-

hadap pemikiran seorang tokoh di masanya, serta pendekatan penelitian yang di-

gunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach).75 

Historical approach atau pendekatan sejarah ialah penelaahan dokumen serta 

sumber-sumber lain yang mengandung informasi terdahulu dan dilaksanakan secara 

sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau agar dapat memahami keadaan, 

praktik pendidikan dengan lebih baik dan selanjutnya dapat memecahkan per-

masalahan yang timbul dengan berdasarkan pada pengalaman yang lama.76 

C. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data mengenai relevansi sistem pendidikan pesantren 

tradisional dalam era modernisasi, bahan referensi yang dijadikan bahan penelitian 

adalah karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal karya, buku buku karya orang-orang 

 

75Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 

252. 

76 Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 253. 
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terdekat, buku karya orang lain yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun diantaranya ialah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 

riset. Jadi, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku 

yang relevan dengan pembahasan.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi 

data-data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya 

ilmiah atau bahan pustaka yang membahas tentang dasar-dasar pendidikan akhlak. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode reduksi 

data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data sebagaimana yang 

dipahami penulis adalah proses pemilihan, penyederhanaan, kategorisasi dan 

transformasi dari data yang diperoleh di lapangan. Sementara display data adalah 

analisis merancang data yang diperoleh kemudian menentukan jenis dan bentuk data 

serta memasukkannya ke dalam matriks. Setelah melakukan dua tahap di atas, maka 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan cara menuliskan informasi-

informasi yang penting secara garis besar. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab, pada 

tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
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sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang telah dirumuskan.  

Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan peng-

urutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data. 

Adapun bentuk teknik analisis data yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha utuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.77 Pendapat ini di-

perkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif tersebut adalah data yang di-

kumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini 

dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.78 

Penelitian deskriptif ini digunakan sebagai upaya untuk memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan 

menjalankan seluruh prosedur mulai dari pengumpulan, klasifikasi, analisis data, 

mengandung kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat deskripsi 

suatu keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.79 Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi 

 

77Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 

78Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 

79Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif  (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 
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gambaran penyajian laporan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan dari masing-

masing kutipan data yang diambil dari sumber data tersebut. 

2. Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi suatu pesan dengan menganalisis 

dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, baik melalui tulisan 

atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam upaya menampilkan 

analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan sistematis, dan 

generalisasi, kemudian analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara 

eksplisit.80 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang menggunakan se-

perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen, 

sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah cara apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya untuk menemukan ciri suatu 

pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.81 

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu buku 

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu 

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mewujudkan 

objek sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan 

memilih data tersebut, hal ini dilakuka sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng 

Muhajir tentang Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.82

 

Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 

68. 

81 Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 

82 Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DASAR-DASAR PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT QS. AL-

A’RAF 199-202 

 

A. Dasar-dasar Pendidikan Akhlak Menurut QS. Al-A’raf 199-202 

1. Pendidikan Akhlak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi 

pekerti, watak, tabiat.  Namun dalam Al-Qur’an hanya ditemukan bentuk tunggal dari 

akhlaq yaitu khuluq. 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan 

keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak 

sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf.1 Ia tumbuh dan berkembang 

dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, 

ingat bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan 

memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan 

kemuliaan.  

Pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran islam secara 

konprehensif yang merupakan bagian terpadu dari aspek aspek ajaran islam. Adapun 

yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits, dengan kata 

lain dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits.2 

Mengingat kebenaran Al-Qur’an dan Al-Hadits adalah mutlak, maka setiap 

ajaran yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits harus dilaksanakan dan apabila 

 

1Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2005. 

Dr. Sukring, M. Pd, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013. 
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bertentangan maka harus ditinggalkan. Dengan demikian dengan berpegang kepada 

Al-Qur’an dan sunnah Nabi akan menjamin seseorang terhindar dari kesesatan. 

2. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Said Agil tujuan pendidikan adalah membentuk manusia beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, maju, mandiri sehingga memiliki ketahanan rohaniah 

yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan. masyarakat.3 

Sedangkan menurut Mahmud Yunus tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk 

putra-putri yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan 

keras, beradab, sopan santun, baik tingkah lakunya, manis tutur bahasanya, jujur 

dalam segala perbuatan, suci murni hatinya. 

Dengan kata lain maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan 

akhlak: pertama, supaya seseorang terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, 

terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Kedua, supaya interaksi 

manusia dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk lainnya senantiasa 

terpelihara dengan baik dan harmonis esensinya sudah tentu untuk memperoleh yang 

baik, seseorang harus membandingkannya dengan yang buruk atau membedakan 

keduanya. Kemudian setelah itu, harus memilih yang baik dan meninggalkan yang 

buruk. Tidak ada tujuan yang penting dalam pendidikan akhlak dari pada 

membimbing manusia diatas prinsip kebenaran dan jalan lurus, jalan Allah yang 

dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

 

 

 

 

3Said Agil Husin al-Munawwar, “ Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam sistem pendidikan 

Islam”. ( Jakarta: Ciputat Press 2005), hlm 15. 
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3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Dalam hal ini ruang lingkup pendidikan akhlak tidak berbeda dengan ruang 

lingkup ajaran Islam yang berkaitan dengan pola hubungannya dengan tuhan, sesama 

makhluk dan juga alam semesta. Sebagaimana di paparkan ruang lingkupnya sebagai 

berikut: 

a. Akhlak Kepada Allah SWT 

Yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan manusia sebagai makhluk kepada tuhan sebagai Khaliq.4 

b. Akhlak kepada sesama manusia 

Menurut Hamzah Ya’cob, akhlak kepada sesama manusia adalah sikap atau 

perbuatan manusia yang satu terhadap yang lain. 

c. Akhlak kepada lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. 

B. Penafsiran  QS. Al-A’raf 199-202 

1. Memaafkan (QS. Al-A’raf:199) 

 

ضْ  بهالْعرُْفه  وَأمُْرْ  الْعَفْوَ  خُذه  لهيْنَ  عَنه  وَاعَْره  الْجٰهه

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah 
dari orang-orang bodoh. 

 

Menurut Quraish Shihab, Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam dengan keras 

kaum musyrikin dan sesembahan mereka, maka kini tiba tuntunan kepada Rasulullah 

dan umatnya tentang bagaimana menghadapi kaum musyrikin, agar kebejatan dan 

 

4 Abuddin Nata “ Akhlak Tasawuf”. ( Bandung: PT. CV Pustaka Setia 2010. 
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keburukan mereka dapat dihindari. Ayat ini berpesan; Hai Nabi Muhammad saw. 

Ambillah maaf dan suruhlah yang ma‘ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang 

jahil.5 

Dalam tafsir Al-Mishbah, Kata khudz/ambillah, hakikatnya adalah 

keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan atau digunakan untuk memberi 

mudharat, karena itu tawanan dinamai akhidz. Kata tersebut digunakan oleh ayat ini 

untuk makna melakukan suatu aktivitas, atau menghiasi diri dengan suatu sifat yang 

dipilih dari sekian banyak pilihan. Dengan adanya beberapa pilihan itu, kemudian 

memilih salah satunya, maka pilihan tersebut serupa dengan mengambil. Dengan 

demikian ambillah maaf berarti pilihlah pemaafan, lakukan hal tersebut sebagai 

aktivitasmu dan hiasilah diri dengan memilih lawannya. 

Thahir Ibn Asyur dalam tafsir al-Misbah mengemukakan pendapatnya yaitu 

bahwa kata al-afwu atau maaf, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf 

ain, fa dan waw. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan 

memintanya. Dari sini, lahir kata afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap 

yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan, dinamai afiah. 

Perlindungan mengandung makna ketertutupan. Dari sini kata afwu juga diartikan 

menutupi,bahkan dari rangkaian ketiga huruf itu lahir makna terhapus, atau habis 

tiada terbekas, karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan. Ia 

dapat juga bermakna kelebihan atau banyak, karena yang berlebih dapat ditinggalkan 

atau ditiadakan dengan memberikan kepada siapa yang meminta atau yang 

 

5 M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur’an, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 4. 
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membutuhkannya, dan yang banyak mudah atau tidak sulit dikeluarkan. Karena itu 

kata tersebut mengandung juga makna kemudahan. 

Perintah khudz al-afwa dalam arti ambillah apa yang di anugerahkan Allah 

dan manusia, tanpa bersusah payah atau menyulitkan diri. Dengan kata lain, ambil 

yang mudah dan ringan dari perlakuan dan tingkah laku manusia. Terima dengan 

tulus apa yang mudah mereka lakukan, jangan menuntut terlalu banyak atau yang 

sempurna sehingga memberatkan mereka, agar mereka tidak antipati dan menjahuimu 

dan hendaklah engkau selalu bersikap lemah lembut sera memaafkan kesalahan dan 

kekurangan mereka. 

 
Dalam tafsir Depag, dijelaskan bahwa “Allah menyuruh Rasul-Nya agar beliau 
memaafkan dan berlapang terhadap perbuatan, tingkah laku dan akhlak manusia 
dan janganlah beliau meminta lebih dari mereka sehingga mereka lari dari 
agama”. 36 Sedangkan menurut tafsir Maraghiy, “Kata AlAfwu artinya mudah, 
tidak berliku-liku yang menyulitkan. Jadi maksud ayat di antara perbuatan-
perbuatan yang dilakukan orang, akhlak mereka dan apa pun yang datang dari 
mereka, ambillah yang menurutmu mudah, dan bersikap mudahlah, jangan 
mempersulit dan jangan menuntut mereka.6 
 

a. Mengerjakan yang Ma’ruf 

Kata al-urf sama dengan kata ma’ruf, yakni sesuatu yang dikenal dan 

dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar 

yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ma’ruf adalah kebajikan 

yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-

manusia normal. Ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi 

diperdebatkan.7 

 

6 Al-Maraghiy dan Ahmad Musthafa (eds.), Tafsir Al-Maraghiy, (Semarang: Tohaputra 

Semarang, 1987), h. 280. 

7 M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur’an, h. 

341. 
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Dengan konsep “ma’ruf” Alqur‘an membuka pintu yang cukup lebar guna 

menampung perubahan nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Hal ini 

agaknya ditempuh karena ide/nilai yang dipaksakan atau yang tidak sejalan dengan 

perkembangan budaya masyarakat, tidak akan diterapkan. Perlu dicatat bahwa konsep 

“ma’ruf” hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan 

perkembangan negatifnya. Dari sini filter nilai-nilai universal dan mendasar harus 

difungsikan. Demikian juga halnya dengan munkar yang pada gilirannya dapat 

mempengaruhi pandangan tentang muru‘ah, identitas dan integritas seseorang. 39  

Dalam tafsir Ash-Shiddieqy, “Ma‘ruf adalah perbuatan-perbuatan yang 

bersifat ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada 

manusia (bersifat kemanusiaan). Perbuatan ma‘ruf disebut dalam surat-surat 

Madaniyyah yang berkaitan dengan hukum-hukum syara‘ yang bersifat amaliah, 

seperti ketika Tuhan menyifati umat Islam dan pemerintahannya.8 

 

b. Menjauhi orang yang jahil 

Kata al-Jahilin Menurut Quraish Shihab adalah bentuk jamak dari kata jahil. 

Ia digunakan Al-Qur‘an bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak tahu, tetapi juga 

dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya, sehingga melakukan hal-hal yang 

tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara atau kepicikan 

pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi 

Berdasarkan tafsiran surat al-A‘raf ayat 199 diatas penulis menyimpulkan 

bahwa sebagai seorang muslim harus memiliki sifat pemaaf, mengerjakan yang 

ma‘ruf, dan menjahui orang-orang jahil. Ayat ini walau dengan redaksi yang sangat 

 

8 Ash-Shiddieqy dan Hasbi (eds.), Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2000), h. 1535. 
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singkat, telah mencakup semua sisi budi pekerti luhur yang berkaitan dengan 

hubungan antara manusia. Ayat ini dipaparkan Al-Qur‘an setelah menguraikan secara 

panjang lebar bukti-bukti keesaan Allah serta setelah mengecam kemusyrikan dan 

menunjukkan kesesatannya. Penempatan ayat ini sesudah uraian tersebut memberi 

kesan bahwa Tauhid harus membuahkan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. 

Maka dari itu penulis mengambil ayat ini sebagai dasar-dasar pendidikan akhlak 

karena yang menjadi pondasi, dasar, atau pijakan dalam ayat ini adalah kebaikan 

(Ma‘ruf) dan menghindari dari hal yang buruk (Kemungkaran), adapun hal untuk 

melakukan kebaikan disini adalah untuk memaafkan. Memaafkan merupakan akhlak 

mahmudah.  

Dan dalam ayat ini juga diperintahkan untuk menghindari hal yang buruk 

yaitu untuk menjahui orangorang yang jahil. Maksud dari orang-orang yang jahil 

disini iyalah orang yang kehilangan kontrol dirinya, sehingga melakukan hal-hal yang 

tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara atau kepicikan 

pandangan dan mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi. 

 

2. Menahan Marah (QS. Al-A’raf:200) 

 

ا نَ  يَنْزَغَنَّكَ   وَاهمَّ ذْ  نزَْغ   الشَّيْطٰنه  مه يْع   اهنَّه   ۗبهالٰلّه  فَاسْتعَه يْم    سَمه  عَله

Terjemahnya 

Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.9 

 

Menurut Quraish Shihab, Rasulullah sebagai manusia, tentu saja dapat marah 

jika kejahilan orang-orang musyrik telah mencapai puncaknya. Apabila setan yang 

merupakan musuh abadi manusia, selalu enggan melihat siapapun berbudi pekerti 

 
9 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 321. 
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luhur, karana itu Nabi saw dan umatnya diingatkan dengan menggunakan redaksi 

yang mengandung penekanan-penekanan bahwa dan jika engkau benar-benar 

dibisikkan, yakni dirayu dengan halus dan tipu daya oleh setan dengan satu bisikan 

untuk meninggalkan apa yang dianjurkan kepadamu tadi, misalnya mendorongmu 

secara harus untuk marah maka mohonlah perlindungan kepada Allah, dengan 

demikian Allah akan mengusir bisikan dan godaan itu serta melindungimu karena 

sesungguhnya Dia Maha Mendengar termasuk mendengar permohonanmu lagi Maha 

Mengetahui apa yang engkau dambakan dan apa yang direncanakan oleh setan.10 

Kata yanzaghannaka terambil dari kata nazagha yang berarti menusuk atau 

memasuknya sesuatu ke sesuatu yang lain untuk merusaknya. Alat yang dimasukkan 

kecil bagaikan jarum. Kata ini biasanya hanya digunakan dengan pelaku setan. Dari 

sini kata Nazagha biasa diartikan bisikan halus setan, atau rayuan, dan godaannya 

untuk memalingkan dari kebenaran. Nazagha yang bersumber dari setan itu adalah 

bisikannya ke dalam hati manusia sehingga menimbulkan dorongan negatif, dan 

menjadikan manusia mengalami suatu kondisi psikologis yang mengantarnya 

melakukan tindakan tidak terpuji. Ada beberapa istilah yang digunakan Alqur‘an 

untuk menggambarkan upaya setan memalingkan manusia dari jalan kebenaran, 

antara lain : nazagha hamz, mas, dan waswasah. Asy-Sya‘rawi dalam tafsir al-

Misbah, mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa kata nazagha mengandung makna 

gangguan, tetapi ada jarak antara subjek dan objek, antara yang diganggu dan yang 

menggangu. Ia berbeda dengan mas yang bermakna menyentuh dengan sangat halus 

lagi sebentar, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan boleh jadi tidak 

terasa. Kata mas berbeda dengan lams yang bukan sekedar sentuhan antara subjek 

 
10M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur’an, h. 

342 
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dan objek tetapi pegangan yang mengambil waktu, sehingga pasti terasa dan 

menimbulkan kehangatan. Kata lams berbeda juga dengan laamas, yang dipahami 

oleh banyak ulama dalam arti bersetubuh.11 

Menurut Yunahar ilyas, “Kata waswasah mengandung makna bisikan. Setan 

membisikkan keraguan, kebimbangan dan keinginan untuk melakukan kejahatan ke 

dalam hati manusia. Bisikan itu dilakukan dengan cara yang sangat halus sehingga 

manusia tidak menyadarinya”.12Menurut Quraish Shihab, “Dari kata nazagha yang 

digunakan oleh ayat di atas terlihat bahwa terhadap Nabi Muhammad saw. setan tidak 

dapat melakukan hubungan dalam bentuk dan jarak yang dekat. Ada ajarak antara 

beliau dengan setan. Setan takut mendekat karena kukuhnya pertahanan iman”.13 

Dan dalam ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan ada orang-orang yang 

bertakwa tapi ketakwaannya tidak mencapai tingkat yang memuaskan. Mereka dapat 

digoda oleh setan dengan tingkat yang lebih dan berbahaya. Mereka tidak sekedar 

mengalami nazagh, tetapi mas. Di sini setan sudah menyentuh dan tidak ada lagi jarak 

antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa setan selalu berupaya menggoda dan 

mencari peluang dari semua manusia, siapa tahu ia tergelincir sehingga dapat 

mengurangi keberhasilan manusia termasuk para Nabi. Keterpeliharaan para Nabi 

dari pelanggaran terhadap Allah, tidak mengurungkan niat setan untuk merayu dan 

menggodanya, walaupun selalu gagal, karena pertahanan mereka sangat ampuh.  

 

11M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 342. 

12 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 17 

13 M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

344. 
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Penutup ayat di atas samii‘un aliim/Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 

bertujuan menekankan kepada Nabi SAW dan siapapun, apalagi mereka yang dijahili 

atau dianiaya bahwa Allah Maha Mendengar kejahilian dan gangguan, Allah juga 

mengetahui betapa yang dijahili sakit hati mendengarnya dan betapa ia terdorong 

untuk membalas. Tetapi penutup ayat ini seakan-akan berkata: Kendalikan dirimu, 

dan serahkan kepada Allah, karena kalau itu sudah ditangan-Nya, maka segala 

sesuatu pasti berakhir dengan baik. 

 

3. Takwa Kepada Allah (Qs. Al-A’raf/7:201) 

يْنَ  اهنَّ  ىِٕف   مَسَّهُمْ  اهذاَ اتَّقَوْا  الَّذه
ٰۤ
نَ  طٰ رُوْنَ   هُمْ   فَاهذاَ تذَكََّرُوْا   الشَّيْطٰنه  م ه بْصه  مُّ

Terjemahnya 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi 
pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat (kepada Allah). 
Maka, seketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).14 

Dapat dikatakan bahwa ayat ini merupakan alasan mengapa ayat yang lalu 

berpesan agar memohon perlindungan Allah. Seakan-akan kedua ayat ini 

menyatakan, perintah itu demikian, karena itulah cara yang tepat menghadapi rayuan 

setan, dan itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa thaaif godaan yang 

menimbulkan was-was dari setan, mereka mengingat Allah, mengingat permusuhan 

setan terhadap manusia dan kelicikannya, mengingat dampak buruk yang 

diakibatkannya, maka ketika itu juga dengan cepat bagaikan tiba-tiba sebagaimana 

dipahami dari kata faidzaa maka ketika itu juga, mereka melihat dan menyadari 

kesalahankesalahannya.15 

 
14Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 321. 

M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

345. 
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Menurut Quraish Shihab, “Kata thaaif terambil dari kata thaafa yang berarti 

berkeliling. Biasanya seseorang atau sesuatu berkeliling mengitari satu tempat 

sebelum mendapat izin atau kesempatan untuk turun atau masuk”. Sedangkan dalam 

tafsir Al-Maraghiy “Ath-thaufu atau ath-thawafu bi’sySyai’: mengelilingi sesuatu, 

yakni sekitarnya. Sedang thaiful khayal: gambaran seseorang atau sesuatu yang 

dilihat dalam mimpi”.16 

Banyak ulama tafsir memahami kata tersebut dalam arti amarah. Ayat ini 

menggambarkan bahwa yang bersangkutan baru digoda oleh setan untuk marah, 

kemarahan yang tidak dibenarkan agama. Kata ini juga memberi kesan bahwa setan 

selalu mengitari manusia bertakwa sekalipun. Ia menunggu kesempatan, dan jika 

berhasil lahirlah tindakan negatif sebesar keberhasilan setan menggoda manusia.  

Sayyid Quthub dalam tafsir Al-Misbah mengemukakan pendapatnya yaitu 

bahwa fa idzaa hum mubshiruun maka ketika itu juga mereka melihat telah 

menambah makna-makna yang tidak tertuang pada redaksi awal ayat ini. Redaksi 

tersebut menginformasikan bahwa rayuan setan membutakan dan menutup serta 

mengunci mata hati, sebaliknya ketakwaan kepada Allah, pengawasan serta rasa takut 

pada murka dan siksa-Nya, demikian juga halhal yang menghubungkan hati manusia 

dengan Allah dan menyadarkan dari kelalaian terhadap petunjuk-Nya, semuanya 

mengingatkan orang-orang bertakwa, dan apabila mereka mengingat, maka terbuka 

mata hati mereka, serta tersingkap apa yang menutup mata mereka. Sesungguhnya 

rayuan setan adalah kebutaan, dan mengingat Allah adalah penglihatan. Godaan setan 

adalah kegelapan, dan mengarah kepada Allah adalah cahaya. Bisikan setan, 

 

16 Al-Maraghiy dan Ahmad Musthafa (eds.), Tafsir Al-Maraghiy, h. 285. 
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disingkirkan oleh takwa, karena setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang 

bertakwa.17 

Sedangkan dalam ayat ini As-Shiddieqy, mengungkapkan semua orang yang 

bertakwa dan takut kepada Allah, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib , 

mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya yang diterima dari Allah, 

apabila dipengaruhi setan untuk berbuat maksiat, mereka segera insaf dan berusaha 

menjauhkan diri dari gangguan setan. Maka ketika itu tampak jalan mana yang 

seharusnya mereka tempuh. Setiap manusia memang merasakan adanya dorongan 

untuk berbuat kejahatan (kemaksiatan).18 

Dalam tafsir Depag, pendorong kebajikan adalah anjuran malaikat, sedangkan 

pendorong kemaksiatan adalah pengaruh setan. Apabila orangorang bertakwa, yang 

takut kepada Allah dan siksa-Nya serta mengamalkan segala perintah-Nya dan 

menjahui segala larangan-Nya mendengar hasutan atau godaan setan maka mereka 

langsung mengingat Allah dan mengingat balasan yang disediakan untuk musuh-

musuh-Nya. Serta-merta mereka takut kepada Allah dan tersadar dari kelalaian serta 

segera bangkit dari ketergelinciran mereka. Mereka pun segera minta ampun atas 

kesalahan mereka. Dalam ayat ini Allah menjelaskan reaksi orang-orang yang 

bertakwa bila digoda setan. Ayat ini memperkuat pula ayat sebelumnya tentang 

keharusan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sesungguhnya orang yang 

bertakwa ialah orang yang beriman kepada yang goib, mendirikan shalat, 

menginfakkan sebagian dari rezekinya. Bila mereka merasa ada dorongan dalam 

dirinya untuk berbuat kemungkaran, mereka segera sadar mengingat Allah. 

 

17 M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

346. 

18 Ash-Shiddieqy dan Hasbi (eds.), Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, h. 1357 
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4. Pendurhaka dalam kesesatan (Qs. Al-A’raf/7:202) 

ه  فهى  يمَُدُّوْنهَُمْ  وَاهخْوَانهُُمْ  رُوْنَ  لَ  ثمَُّ   الْغَي   يقُْصه

Terjemahnya 

Teman-teman mereka (orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam 
kesesatan, kemudian mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).19 

 

Dalam tafsir Al-Mishbah, Al-Biqa‘i berpendapat bahwa setelah ayat yang lalu 

menguraikan tentang keadaan orang bertakwa, perlindungan yang mereka peroleh 

dan setelah memperkenalkan orang-orang bertakwa itu sebagai musuh-musuh setan, 

maka ayat ini menguraikan lawan orang-orang bertakwa itu adalah pendurhaka serta 

teman-teman mereka. Untuk itu ayat ini menyatakan bahwa dan adapun teman-teman 

mereka para pendurhaka itu membantu mereka dalam kesesatan. Kemudian, sikap 

mereka lebih buruk lagi karena mereka tidak hanya membantu sekali atau dua kali 

tetapi mereka giat melakukan bantuan tersebut secara terus menerus dan tidak 

hentihentinya menyasatkan.20 

Kata wa ikhwaanuhum/teman-teman mereka, dipahami dalam arti teman-

teman kaum musyrik dan pendurhaka yakni setan-setan. Ada juga yang membalik 

dan berpendapat bahwa yang dimaksud adalah teman-teman setan yakni kaum 

musyrik/para pendurhaka. Kedua makna ini dapat ditampung oleh redaksi ayat, 

walaupun pendapat pertama sejalan dengan hubungan yang dikemukakan oleh al-

Biqaa‘i.21 

 

19Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. h. 247. 

M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

347. 

M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

347. 
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Menurut Quraish Shihab, “Kata yamudduunahum terambil dari kata imdaad 

yang berarti mendukung dan membantu,atau mengulur tali. Kata ini biasanya 

digunakan untuk hal-hal positif. Dengan demikian penggunaannya di sini serupa 

dengan penggunaan kata basyyirhum/gembirakan yang digunakan untuk 

menyampaikan siksa. Penggunaan kata yang digunakan untuk hal-hal positif terhadap 

rayuan setan yang dampaknya negatif untuk mengisyaratkan bahwa setan seringkali 

menampilkan diri sebagai seorang penasehat yang bermaksud baik”.22 

Sedangkan dalam tafsir Maraghiy, “Almaddu dan al imdadu: menambah 

sesuatu yang sejenis. Sedang dalam all-Qur‘an, kata-kata ini kadang dipakai untuk 

arti menciptakan dan membentuk.23 

Dari berbagai tafsiran diatas penulis menyimpulkan sesungguhnya, saudara-

saudara setan yaitu orang-orang bodoh yang tidak bertakwa kepada Allah dan 

memberi kesempatan kepada setan untuk menyesatkan mereka. Sehingga setan-setan 

itu membuat mereka semakin bertambah sesat dan makin membuat kerusakan. Hal itu 

boleh jadi karena mereka tidak beriman, bahwa setiap manusia itu diberi setan 

sendiri-sendiri dari bangsa jin yang memberi was-was kepadanya dan 

menjerumuskannya ke dalam kejahatan. Kemudian setan itu tidak berhenti dan tidak 

bosan-bosannya menyesatkan mereka dan mendorong mereka melakukan kerusakan. 

Oleh sebab itu, mereka pun terus menerus melakukan kejahatan dan kerusakan, 

karena sudah tidak ada lagi penasehat dalam hati. Jadi lawan dari takwa itu 

pendurhaka, pendurhaka merupakan akhlak yang buruk (madhmumah), maka dari itu 

kita harus menghindari perbuatan-perbuatan  sedemikian rupa, supaya kita terhindar 

 

M. Quraish Shihab, Al-lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah AlQur’an, h. 

347. 

23 Al-Maraghiy dan Ahmad Musthafa (eds.), Tafsir Al-Maraghiy, h. 285. 
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dari tipu daya setan yang terus-menerus berusaha merusak jiwa kita. Dengan semua 

itu kita harus berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dalam perspektif ayat-ayat 199-202 dari Surat Al-A'raf, terdapat beberapa 

dasar-dasar pendidikan akhlak yang dapat diambil. Mari kita lihat lebih rinci: 

pengampunan yakni pesan untuk menjadikan pengampunan sebagai kebiasaan 

menekankan pentingnya memiliki hati yang luas dan mampu memaafkan 

kesalahan orang lain. Pendidikan akhlak mengajarkan pentingnya meredakan 

permusuhan, dendam, dan ketidaksetujuan dengan sikap penuh toleransi dan 

pengertian. Kemampuan memaafkan adalah landasan bagi keharmonisan 

hubungan dan masyarakat yang baik. Kemudian berbuat baik pada ayat 200 

yakni perintah untuk berbuat baik adalah panggilan untuk mempraktikkan 

kebajikan dalam interaksi sehari-hari. Pendidikan akhlak mengajarkan 

pentingnya sikap penuh kebaikan dan kepedulian terhadap sesama manusia. 

Ini mencakup segala aspek kebaikan, baik dalam perkataan, tindakan, maupun 

perasaan. Berbuat baik adalah landasan dari etika Islam yang mendorong 

perlakuan yang adil dan berempati terhadap orang lain. Kemudian 

menghindari orang bodoh pada ayat 201 yaitu instruksi untuk menjauhi orang 

bodoh mengajarkan perlunya memilih lingkungan dan interaksi yang positif. 

Pendidikan akhlak mendorong kita untuk menghindari konflik yang tidak 

perlu dan menjaga jarak dari perilaku yang tidak bermanfaat atau merugikan. 

Ini mencakup upaya untuk menjaga lingkungan yang mendukung 
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pertumbuhan akhlak yang baik. Kemudian kesadaran pada ayat 202. Ayat ini 

mengingatkan manusia akan akhirat dan pertanggungjawaban mereka di 

hadapan Allah. Pendidikan akhlak Islam didasarkan pada pemahaman bahwa 

tindakan dan perilaku kita di dunia ini akan berdampak pada akhirat. Oleh 

karena itu, pendidikan akhlak mengajarkan pengembangan karakter yang baik 

dan menjalani kehidupan dengan kesadaran akan akibat dari tindakan kita. 

2. Secara keseluruhan, penafsiran pendidikan akhlak berdasarkan QS. Al-A'raf 

ayat 199-202 menekankan pada nilai-nilai seperti pengampunan, kebaikan, 

bijaksana dalam memilih lingkungan, dan kesadaran akan akhirat. Pendidikan 

akhlak dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk karakter yang baik, 

beretika, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam kitabnya 

Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan mengenai surat Al-A’raf ayat 

199 bahwa Setelah ayatayat sebelumnya mengecam dengan keras kaum-kaum 

musyrikin dan apa yang mereka sembah. Sekarang datang tuntunan kepada 

Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi Wasallam dan umatnya tentang bagaimana 

menghadapi mereka, agar kebejatan dan keburukan yang mereka lakukan 

dapat dihindari. Ayat ini berpesan; Hai Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi 

Wasallam ambillah maaf (jadilah pemaaf) dan suruhlah orang mengerjakan 

sesuatu yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Untuk dunia pendidikan Islam pengajaran dan penanaman akhlak yang 

bersumber dari Al-Qu‘an dan As-sunnah harus terus dilakukan, dimana krisis 
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moral sedang melanda negeri ini. Oleh karena itu seorang pendidik sebagai 

sosok yang diharapkan masyarakat dapat mengentaskan krisis moral, 

hendaknya selalu memberikan hal yang terbaik. 

2. Untuk pendidik pada dasarnya pendidikan akhlak mengenai perintah 

berperilaku mulia dan larangan berperilaku tercela telah nyata dijelaskan oleh 

Al-Qur‘an dan As-sunnah, diantaranya adalah yang terkandung dalam surat 

al-A‘rāf ayat 199-202. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penggalian 

ajaran tersebut terus disosialisasikan sebagai salah satu langkah perbaikan 

akhlak manusia dalam menjalani hidup di dunia, agar memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 



 

61 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’anul Karim. 

Ali Muhammad, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif  Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2008. 

Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 

Azra Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Mordenisasi di Tengah Tantangan 
Melinium III Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012. 

Darajat Zakiyah, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2011. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. I; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 323. 

Poewardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia   Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 
1991). 

Halim, Abdul Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan  Historis, Teori dan Praktek  
Jakarta: Ciputat Press, 2002. 

Sahrodi, Jamali Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu 
Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005. 

Mujib, Abdul. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam  Jakarta: Kencana, 2006. 

Nata, Abuddin Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an  (Jakarta: Prenada 
Media (Kencana), 2016). 

M. Al-Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam (Kuala Lumpur, Abim, 
1980), h. 25-30. 

Tirtaharja, Umar Pengantar Pendidik  Jakarta: Rineka Cipta,1995. 

Nizar, Samsul Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya 
Gramedia Pratama, 2001. 

Abidin Ibn Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam  Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1998. 

Nata, Abuddin Studi Islam Komprehensif . Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011. 

Ibrahim Bafadhol, “Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Edukasi 
Islami Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No 12, (2017. 

Syafa’atul Jamal, “Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih”, Jurnal Tasfiyah Jurnal 
Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1 (2017. 

Syarifah Habibah, “Akhlak dan Etika dalam Islam, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1, No. 
4, Oktober (2015) Muhammad Amri, Saharuddin, dan La Ode Ismail Ahmad, 
“The Implementation of Islamic Education: The Process of Instiling Akhlakul 
Karimah (Noble Characters) For Madrasah Tsanawiyah Students”, Jurnal Tadris: 
Journal of Education and Teacher Training, Vol. 4, No. 1, (2019). 

Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, Pendidikan Akhlak menurut Imam al-
Ghazali”, Jurnal at-Ta’dib, Vol. 10, No. 2, Desember (2015). 



62 

 

 

Syafa’atul Jamal, “Konsep Akhlak Menurut Ibn Miskawaih”, Jurnal Tasfiyah Jurnal 
Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1 (2017). 

Tumiran, “Manajemen Pendidikan dan Budaya Peradaban Bersih dalam 
Pembentukan Akhlak di Sekolah Dasar”, Jurnal, Sabilarrasyad Vol. 2. No. 2 
(2017). 

Bunyawin, “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih dan Aristoteles”, 
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9. No. 2. (2018). 

 Fitri Fatimatuzahroh, Lilis Nurteti, dan S. Koswara, “Upaya Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Melalui Metode 
Lectures Very”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1. (2019). 

 Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalami Berbagai Perspektif”, Jurnal 
Yaqzhan, Vol. 3. No. 1. (2017). 

 Munirah, “Akhlak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Auladuna Jurnal 
Pendidikan Dasar Islam”, Vol.4. No. 2. Desember (2017). 

Mustopa, “Pembentukan Akhlak Islami dalami Berbagai Perspektif”, Jurnal Yaqzhan, 
Vol. 3. No. 1. (2017). 

Muhammad Amri, Riska Darwis, dan Risna Moshibah, “Perspektif Mahasiswa 
Terhadap Pembelajaran Akidah Akhlak di Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”, Jurnal Vol. 10. No. 1 
(2021). 

Siti Nurjanah, “Pembentukan Akhlak Berbasis Pembiasaa dan Keteladanan (Studi 
Kasus di MAN 2 Kuningan Jawa Barat), Jurnal Oasis Jurnal Ilmiah Kajian Islam, 
Vol. 4. No. 2. (2020). 

Muhammad Amri, “Urgensi Pembelajaran Bagi Pengembangan Karakter Akademik 
Mahasiswa Pendidikan Tinggi”, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 16, No. 2. 
Desember (2013).  

Mohammad Adnan, “Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak dalam 
Pendidikan Islam”, Jurnal Cendekia Studi Keislaman, Vol. 4. No. 1. Juni (2018). 

Zainul Abidin, “Urgensi Penanaman Akhlak ditengah Maraknya Kasus Kenakalan 
Remaja”, Jurnal, Vol. 5. No. 2, (2019. 

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Jakarta: Rajawali Press, 2004. 

Jumali, Landasan Pendidikan  Surakarta: Muhammadiyah University Press,2004. 

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Jakarta: Syamil Qur’an, 2012. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: 
Balai Pustaka, 2007. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta: Balai Pustaka, 2012. 

Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2009. 

Muhajir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000. 



63 

 

 

Noeng Muhajir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia, 2015. 

Shihab Quraish, Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Jakarta: 
Lentera Hati, 2002. 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  Bandung: Alfabeta, 2009. 

Tono Sidiq, Ibadah dan Akhlak dalam Islam Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1998. 

Uhbiyanti Nur, Ilmu Pendidikan Islam Bandung: Pustaka Setia, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



64 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Abd Azis R yang biasa dipanggil dengan sapaan Azis,  

lahir di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong Kabupaten 

Luwu pada tanggal 25 Agustus 1995. Penulis dibesarkan 

dalam keluarga yang sangat sederhana dari seorang ayah yang 

bernama Abd Rahman serta ibu yang bernama Nurlang. 

Penulis merupakan anak ke Lima dari Lima bersaudara.  

 Tahun 2002-2008, penulis menempuh pendidikan di SDN 08 Lumaring, pada 

tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Modern Datok Sulaiman 

Palopo, Selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkkan studinya di SMAN 1 

LAROMPONG hingga tamat tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016, penulis 

menempuh pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar, Program Strata Satu (S1) di jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

 Penulis dapat menyelesaikan pendidikannya atas rahmat Allah SWT, dan 

dukungan serta doa dari kedua orang tua dengan memilih judul “Dasar-Dasar 

Pendidikan Akhlak Menurut Perspektif Al-Qur’an (Telaah Qs. Al-A’rāf Ayat 199-

202)”. 


