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KATA PENGANTAR 

 

 الرَحِيمِِِالرَحْمَنِِِاَللِِِّبسِْمِِ

ِ ِسَي ئِاَتِ ِوَمِنْ ِأنَْفسُِناَ ِشُرُوْرِ ِمِنْ ِبِاللهِ ِوَنعَوُذُ ِوَنسَْتغَْفِرُهْ ِوَنسَْتعَِيْنهُُ ِنحَْمَدهُُ ِ ِلِِلَّ ِمَنِْالْحَمْدَ أعَْمَالِناَ،

ِوَِ ِاللهُ ِإلِاَ ِإِلهََ ِلاَ ِأنَْ ِوَأشَْهَدُ ِلَهُ. ِهَادِيَ ِفلَاَ ِيضُْلِلْ ِوَمَنْ ِلهَُ ِمُضِلَ ِفلَاَ ِاللهُ ِلَهُِيهَْدِهِ ِشَرِيْكَ ِلاَ حْدهَُ

 وَأشَْهَدُِأنََِمُحَمَداًِعَبْدهُُِوَرَسُوْلهُُ.ِأمََاِبعَْد؛ُِ
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

  
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 



 
 

 
 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

لَََهَـوَْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َََ...َىَ|َ...َََا  

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

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

u dan garis di atas 

 ــِـــى



 
 

 
 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

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: 

الَأطْفَالََِرَوْضَـةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

الَـْفـاَضِــلَةََُالَـْمَـدِيـْنـَةَُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــةَُ

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ

 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq : الَــْحَـقَ 

 nu“ima : نُـعّــِمََ



 
 

 
 

 aduwwun‘ : عَـدُوَ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

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 syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزَلــَة

 al-falsafah :  الَــْفَـلْسَـفَةَُ

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

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’muru>na : تـأَْمُـرُوْنََ

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 



 
 

 
 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

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 ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>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: 

اللهََِدِيـنَُْ  di>nulla>h  َِبِِلل billa>h   

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

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

اللهََِرَحـــْمَةََِفََِْمَْـهَُ     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 Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

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 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 



 
 

 
 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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 Penelitian ini membahas tentang Nilai-nilai Karakter Perspektif al-Qur’an 

dalam Surah al-H{ujura>t ayat 11-13 serta Implementasinya di Ma’had A<ly> 
As’adiyah Sengkang. Adapun sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana nilai-nilai karakter pada mahasantri Ma’had A <ly> As’adiyah 

Sengkang; 2) Bagaimana implementasi nilai-nilai karakter perspektif surah al-

H{ujura>t ayat 11-13  di Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang; 3) Apakah faktor yang 

mendukung dan menghambat implementasi nilai-nilai karakter di Ma’had A <ly> 
As’adiyah Sengkang; 

 Untuk menjawab sub-sub masalah tersebut, konstruksi penelitian dalam 

tesis ini menggunakan pendekatan tafsir, sosiologi, kultural, dan moral. 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka-lapangan, data-data diperoleh melalui 

observasi, wawancara, serta data berupa tulisan yang bersumber dari kutub al-
tafsi<r al-mu’tabarah. Selanjutnya peneliti mengulas dan menyimpulkannya.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nilai-nilai karakter pada 

mahasantri Ma’had A<ly<  berdasarkan pesan-pesan dalam surah al-H{ujura>t ayat 

11-13 meliputi nilai ta’zi<m, husn al-z{an, dan tafa<hum. Setiap nilai mewakili 

masing-masing ayat di dalamnya 2) Implementasi nilai-nilai karakter perspektif 

surah al-H{ujura>t ayat 11-13 diuraikan pada pembahasan ayat secara terperinci, 

yaitu: ayat 11 menegaskan bahaya sukriyah (mengolok-olok), al-lamz (mencela), 

dan tana>buz bi al-alqa>b  (memberi gelar buruk); ayat 12 menyinggung larangan 

su>u al-z>an (berprasangka buruk), tajassus (memata-matai), dan Igtiyab 

(menggunjing); sedangkan ayat 13 memuat perintah ta’a>ruf (saling mengenal). 3) 

Faktor yang mendukung implementasi nilai-nilai karakter di Ma’had A<ly< secara 

garis besar ada dua, yaitu: pengajian halaqah, dan lingkungan pondok. Sedangkan 

faktor-faktor yang menghambat yaitu: karakter bawaan, internet atau media 

sosial, dan kedekatan usia antara pembina dan mahasantri. Nilai-nilai karakter 

dalam ayat-ayat tersebut diimplementasikan oleh mahasantri di bawah 

bimbingan dan arahan para gurutta  dan pembina selaku pengasuh Ma’had A<ly>  
As’adiyah Sengkang.  

 Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi menjadi rujukan literatur bagi 

dunia pendidikan dengan menjadikan Ma’had A<ly> sebagai parameter dalam 

penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Nilai-nilai seperti ta’z}im, 
husnu al-z}an, dan tafa<hum yang menjadi pilar utama dari nilai-nilai karakter di 

Ma’had A<ly>  dianggap relevan dimiliki oleh setiap peserta didik dalam mengisi 

tampuk pempinan di masa depan. 
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Judul : The Character Values Contained in the Al-Qur'an of 

Surah al-H{ujura>t verses 11-13 and their implementation in 

Ma'had Aly of As'adiyah Sengkang 

   
 This study discusses the character values contained in the al-Qur'an of 
Surah al-Hujurat verses 11-13 and their implementation in Ma'had Aly of 
As'adiyah Sengkang. The main problems of this research were threefolds: 1) How 
are the character values of students at Ma'had Aly of As'adiyah Sengkang? 2) 
How is the implementation of character values in Ma'had Aly of As'adiyah 
Sengkang as contained in surah al-Hujurat verses 11-13? 3) What are the 
supporting factors and obstacles in the implementation of the character values of 
the Al-Qur’an in Ma'had Aly of As'adiyah Sengkang? 

To answer these research questions, several approaches were employed in 
this study namely interpretive, sociological, cultural, and moral approaches. The 
library-field research was adopted in this study in which the research data were 
obtained through observation, interviews, and books such as kutub al-tafseer al 
mu’tabarah. After collecting all the research data, research conclusions were 
carefully drawn. 

The results of this research indicated that: 1) The character values shown 
by the students of Ma'had Aly as contained in surah al-Hujurat verses 11-13 
consisted of ta'zim, husn al-zan, and tafahum values. Each of the values has been 
indicated in each of the verses. 2) The character values in Islam have been 
discussed and suggested in detail in surah al-Hujural verses 11-13. The verse 11 
emphasizes the dangers of sukriyah (mocking), al-lamz (reproching), and tanabuz 
bi al-alqab (insulting); the verse 12 suggests the prohibition of su'u al-z'an 
(prejudice), tajassus (spying), and Igtiyab (gossiping); while the verse 13 
contains the command of ta'aruf (knowing each other). 3) Broadly speaking, 
there have been two factors that support the development of character values in 
Ma'had Aly namely the halaqah program and the pesantren environment. 
Meanwhile, the obstacles faced by school personnels in developing the character 
values as contained in the al-Quran were inappropriate innate character, internet 
or social media, and the close gap of ages between teachers and students. 
However, despite the obstacles, the character values as contained in the Qur’anic 
verses have been considered to be successfully implemented by the students with 
the decent guidance and direction of the gurutta and teachers at Ma'had Aly of 
As'adiyah Sengkang. 

As an implication of this research, it is expected that this research could 
become an academic reference for future researchers and use Ma'had Aly as an 
example of how students’ character and values should be developed. The decent 
values such as ta'zim, husnu al-zan, and tafahum have been the main pillars and 
characters of Ma'had Aly. Those characters are important to be possessed by 
students in order to become exceptional future leaders. 
  



 
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah  

Alim ulama memiliki posisi penting di tengah-tengah masyarakat 

khususnya peranan mereka sebagai figur yang memberi penjelasan terhadap 

sumber utama syariat yaitu al-Qur’an dan Hadis
1
. Hadirnya ulama merupakan 

sebuah keniscayaan demi mengaktualisasikan ajaran agama Islam yang salihun 

likulli zama>n wa maka>n selaras terhadap perkembangan zaman. Ulama memang 

bukan sebagai sumber kebenaran mutlak, namun kehadirannya membawa 

pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat muslim. Terlebih, 

ulama mendapatkan legitimasi langsung dari Nabi Muhammad saw. sebagai 

pewaris para Nabi dan Rasul.
2
 Karena diantara golongan manusia,ulama 

merupakan orang yang paling takut pada Allah swt. Hal ini disebutkan dalam QS 

Fat}ir/35:28.  

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ إنَِّ اللََّّ  إنَِّمَا يخَْشَى اللََّّ

Terjemahnya: Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, 
hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.

3
 

Tuntutan zaman dan globalisasi menyebabkan kebutuhan masyarakat 

terhadap ulama semakin pesat. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan 

peningkatan kualitas dan kuantitas ulama. Fenomena yang menunjukkan bahwa 

ulama masih jauh dari cukup mengingat minimnya kaderisasi figur yang

                                                           

1 Hilmi Fauzi, “Managemen Strategi Pengkaderan Ulama di Ma’had Aly Salafiyah 

Syafiiyah Sukorejo”, Tesis  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 2. 

2 Hadis yang dimaksud adalah :  ِإِنَّ الْعلُمََاءَ وَرَثةَُ الْْنَْبيَِاء , lihat: Abu Da>wu>d Sulaima>n, Su>nan 

Abi> Da>wud, Juz. 3 (Beirut: al-Maktabah al-Misriah, t.th), h. 317. 

3 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Unit Percetakan al-

Qur’an, 2017), h. 437.  



 
 

 

menyebabkan terjadinya degradasi ulama. Pada akhirnya, keadaan ini akan 

menimbulkan jarak antara masyarakat terhadap agama.   

Pondok pesantren selaku wadah pencetak ulama dituntut berbenah 

terhadap degradasinya ulama. Mengingat pesantren merupakan lembaga 

pendidikan produk asli nusantara yang keberadaanya sudah ada sejak Islam 

pertama kali masuk ke Indonesia. Pondok pesantren telah memberikan warna 

baru terhadap budaya, keberagaman  dan lembaga pengkaderan masyarakat 

Indonesia.
4
  

 Lambannya kaderisasi ulama di beberapa pondok pesantren disebabkan 

oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal berupa pengkaderan ulama di 

beberapa pondok pesantren mengalami involuasi. Sebelum menyalurkan 

keilmuan dan kesalehannya secara utuh, beberapa ulama wafat sementara santri 

senior belum dianggap mumpuni untuk meneruskan estafet kepemipinan 

pesantren. Kedua, faktor eksternal yaitu keadaan dunia memasuki era 4.0 yang 

menuntut santri well informed sedangkan sarana dan prasarana di beberapa 

pondok pesantren belum bisa menjawab tuntutan zaman.
5
 

 Mengingat tujuan utama pendirian pesantren tidak terlepas dari tiga 

fungsi utama. Pertama selaku wadah tafaqquh fi al-di>n (pendalaman keagamaan). 

Poin ini berperan sebagai pilar utama dalam memelihara nilai-nilai agama yang 

sudah mengakar di pesantren sekaligus fungsi yang diharapkan berperan sebagai 

pencetak ulama-ulama muda di kemudian hari. Kedua, berfungsi sebagai wadah 

pengembangan umat (social transfomatif), fungsi ini menuntut pesantren untuk 

memberdayakan umat sehingga terjadi perubahan sosial. Ketiga, sebagai lembaga 

                                                           
4 Hilmi Fauzi, “Managemen Strategi Pengkaderan Ulama di Ma’had Aly Salafiyah 

Syafiiyah Sukorejo”, Tesis: h. 2.  

5 M Iksanuddin,  A. Sihabul Millah dan Imam Machali, “Pengembangan Kurikulum 

Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada al-Ma’had Aly Pondok Pesantren Sukorejo, al-

Munawwir Krapyak dan Wahid Hasyim Sleman”, Jurnal An Nur, Vol. V No. 2, (2013), h. 263.   



 
 

 

pendidikan dan dakwah. Fungsi ini menjadikan pesantren sebagai study center 

sekaligus sebagai pusat penyebaran nilai-nilai Islam di tengah-tengah 

masyarakat.
6
   

 Sistem kaderisasi ulama bergantung pada tradisi pendidikan tingkat 

tinggi. fungsi pesantren mencetak ulama menunjukkan bahwa lembaga tersebut 

mempunyai tradisi akademik mandiri. Proses pendidikan di pondok pesantren 

membutuhkan waktu yang tidak singkat bahkan bertahun-tahun sebagai bukti 

bahwa adanya tahapan-tahapan yang tidak mudah dilalui untuk menjadi seorang 

alim ulama. 

 Pendidikan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi Islam yang 

menjadi tumpuan umat untuk menelorkan ulama sebagaimana yang disinggung 

sebelumnya. Namun ekspektasi tidak sesuai harapan. Dalam perkembangannnya, 

perguruan tinggi Islam di lingkungan pondok pesantren lebih berorientasi pada 

hal-hal yang berbeda dari semangat kaderisasi ulama.
7
 

 Kesadaran terhadap pentingnya mempertahankan tradisi pesantren 

sebagai pusat studi Islam dan pembentukan figur ulama, sehingga muncullah 

beberapa varian dalam pengembangan tradisi akademik, salah satunya dengan 

dirintisnya Ma’had Aly > sebagai lembaga pengkaderan ulama tingkat tinggi 

sebagai kelanjutan dari pendidikan diniyah tingkat ‘Ulya> atau pendidikan pasca 

jenjang pesantren.
8
  

 Salah satu faktor lahirnya Ma’had A <ly> karena semakin langkanya 

lembaga pendidikan formal yang khusus mengorbitkan ulama di tengah-tengah 

                                                           
6 Amin Haedari, “Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pondok Pesantren Ma’had 

‘Aly”. Juklak  Pengembangan Ma’had Aly (November  2004), h. 1   

7 Muani, “Pendidikan Ma’had Aly  sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri”, Jurnal 

Ulul alba>b Vol. 07 No. 02 (Juni 2020), h. 11   

8 Asrori S Karni, Usulan Program Pembentukan Ma’had Aly kerjasama Departemen 

Agama Republik Indonesia dengan Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, ( Buletin Bina 

Pesantren. Edisi Agustus. 2009), H. 250 



 
 

 

umat, meski perguruan tinggi Islam terus bertambah. Sebagaimana diketahui, 

modernisasi zaman berdampak kepada wujud keberagaman yang fungsional dan 

rasional. Implikasinya, otoritas keulamaan harus diperhadapkan dengan 

beragamnya tuntutan yang pragmatis dalam kehidupan masyarakat.
9
  

 Kemunculan Ma’had A<ly> bermula karena kegelisahan yang mulai terasa 

sejak dekade terakhir  dengan adanya “pergeseran” fungsi dan peran lembaga 

pesantren. Peran dan fungsi pondok pesantren selaku “kawah candradimuka”. 

Generasi yang Rasikh fi al-di>n  khususnya dalam bidang fikih semakin langka 

dan terbatas. Dalangnya tidak lain karena kuatnya arus globalisasi dan 

modernisasi yang mengalihkan pola hidup kaum muslimin.  

  Gejala yang mudah didapati di kalangan kaum muslimin yaitu kian 

merosotnya semangat mereka dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Keadaan ini 

diperparah dengan semakin banyaknya ulama yang wafat sementara mereka 

belum sempat mewariskan ilmu dan ke-wara’-annya kepada santri-santri sebagai 

generasi pelanjut. Fenomena inilah yang menjadi penyebab utama penurunanan 

kualitas pondok pesantren baik dari segi keilmuan, amalan maupun budi 

pekerti.
10

   

 Menurunnnya fungsi dan peran pesantren menimbulkan kegelisahan. 

Ulama khawatir akan kepunahan ladang ilmu-ilmu Islam. Sehingga apabila 

terlambat ditanggulangi, maka masa depan umat Islam akan suram. Faktor inilah 

yang mendorong ulama merintis sebuah lembaga untuk mengakader ulama-ulama 

yang memiliki sifat amanah, keluhuran ilmiah dan amaliah yang menjanjikan. 

Kerisauan inilah yang mendesak agar Ma’had A<ly> > segera dibentuk. Program 

                                                           
9 Bagian Proyek Peningkatan Ma’had Aly>, Pedoman Penyelenggaraan Ma’had ‘Aly . 

(Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama RI ), h. 4. 

10 Fatah Syukur, “Ma’had Aly  Lembaga Tinggi Pesantren Pencetak Kader Ulama”,  

Forum Tarbiyah (2007), h. 153. 



 
 

 

kaderisasi ulama yang sudah berjalan di beberapa pondok pesantren setelah 

mendapat pengakuan dan legalitas semenjak tahun 2002 dari pemerintah dengan 

sebutan Ma’had A<ly>.11
   

 Sedikit mengulas histori berdirinya Ma’had A<ly >  yang merupakan hasil 

ijtima’ masyayikh dan  para kiyai pada akhir abad 19 tepatnya pada tahun 1989 

yang digawangi oleh al-A<lim al-Alla>mah KH. As’ad Syamsul Arifin. Namun baru 

resmi terbentuk pada tanggal 21 Februari 1990 di Situbondo. Pendidikan pasca 

pesantren dengan nama resmi al-Ma’had al-Aly> lil ulu>m al-Islamiyah Qism al-

Fiqh kemudian mempelopori berdirinya beberapa Ma’had A<ly yang tersebar di 

pelbagai penjuru pesantren di tanah air.
12

 

 Fokus peneliti di sini tertuju kepada salah satu Ma’had A<ly >  yang berada 

di bawah naungan pondok pesantren tertua di Indonesia timur yaitu pondok 

pesantren As’adiyah dengan nama lembaga Ma’had A<ly> As’adiyah. Embrio 

Ma’had A<ly  As’adiyah ini berawal dari lembaga Hay’ah al- Taka>ful li 

Mundadhamah al-Tarbiyah al-Islamiyah. Familiar dengan sebutan Hay’ah al-

Taka>ful, lembaga ini sebenarnya merupakan buah dari koordinasi empat pondok 

pesantren ternama di sulawesi selatan, yaitu pondok pesantren As’adiyah 

Sengkang, Pesantren Yatsrib Soppeng, Pesantren DDI Pare-pare, dan Ma’had 

Hadits Bone dengan satu visi misi yaitu untuk mengembangkan  pendidikan 

Islam dan dakwah di Sulawesi Selatan. 

  Tanggal 6 Rabi’ul Awwal 1415 H yang bertepatan dengan 14 Agustus 

1994 M, Yayasan As’adiyah menggelar kembali kaderisasi ulama secara mandiri 

dibawah kepemimpinan AGH. Abdul Malik Muhammad dengan nama al-Ma’had 

A>ly> li al-Dira>sah al-Islamiyah al-As’adiyah. Ma’had A>ly As’adiyah kemudian 

                                                           
11 Muani, “Pendidikan Ma’had Aly  sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri”, Jurnal 

Ulul alba>b, h. 14.    

12 Abu Yazid, Membangun Islam Tengah, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2010), h. 15. 



 
 

 

menerapkan skema penerimaan tiga tahunan. Maksudnya, penerimaan angkatan 

selanjutnya akan terbuka setelah mahasantri menamatkan masa studinya selama 

3 tahun ajaran.  

 Setelah PMA No. 71 pada  Tahun 2015, Ma’had A>ly As’adiyah sudah 

termasuk dari 13 Ma’had A>ly >  yang sudah menyandang status sebagai perguruan 

tinggi di Indonesia. Walhasil pada tahun 2016 Ma’had A>ly > As’adiyah  menerima 

50 Mahasantri, 41 diantaranya laki-laki dan 9 perempuan.  Program Ma’had A>ly  

dengan takhas{s{us{  tafsi>r wa ulu>m al-Tafsir  ini telah diresmikan langsung oleh 

Prof Kamaruddin Amin Selaku Direktur Jendral Pendidikan Islam Kemenag 

Republik Indonesia, atas nama Menteri Agama, tepatnya pada tanggal 12 

Agustus 2016 di Kampus IV As’adiyah sebagai kampus berlangsungnya proses 

pembelajaran mahasantri Ma’had A>ly As’adiyah.
13 

 Setelah mendapatkan legitimasi dari Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Agama Republik Indonesia,  Ma’had A>ly tidak boleh melupakan 

tujuan utama dari sebuah lembaga pesantren, yaitu menuntun mahasantri 

menjadi ulama berkarakter dengan membekali dirinya dengan sifat siddiq, 

amanah, tabligh, dan fathonah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.  

Karakter inilah yang akan membimbing mahasantri menjadi ulama yang 

bertanggung jawab, profesional, dan berdedikasi terhadap agama dan bangsa 

dengan berprinsip bahwa Islam sebagai ajaran yang rahmatan li al-a>lami>n.14   

 Penulis sengaja mengangkat tema yang bersinggungan dengan karakter 

serta implementasinya dan memilih Ma’had A>ly> sebagai wadah yang tepat untuk 

memetik nilai-nilai moralitas di dalammnya. Mengingat bangsa kita sedang 

                                                           
13 Idham, “Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma’had 

A>ly> Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo)”, Jurnal al-Ulum, h. 452. 

14 Muani, “Pendidikan Ma’had A<ly> sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri”, Jurnal 

Ulul alba>b, h. 15    



 
 

 

diterpa krisis karakter dan degradasi moral khususnya remaja-remaja yang kelak 

akan mengambil alih beban bangsa ini. Tawuran serta merebaknya peredaran 

narkotika ditingkat pelajar, aksi kriminal yang melibatkan para siswa, dan aksi-

aksi tidak terpuji lainnya menyadarkan kita bahwa bangsa ini sedang tidak baik-

baik saja. Bukan hanya di tingkat remaja, permasalahan lain yang terus 

bermunculan menguras energi kita sebagai kaum terpelajar. Jika tidak ditanggapi 

secara serius, maka krisis tersebut akan mengubah karakter asli bangsa ini, 

karakter luhur sebagai perekat bangsa ini.  

 Fenomena tersebut tentunya mengagetkan kita sebagai anak bangsa dan 

sadar begitu mendesaknya agenda pembinaan remaja sebagai calon penerus 

bangsa. Sejumlah cendikiawan telah mematangkan konsep-konsep perbaikan dan 

pendidikan karakter. Sebagian lainnya sedang berjuang di akar rumput dalam 

implementasinya. Gerakan ini harus terus berlanjut dan mendapat sokongan dari 

berbagai pihak agar umat Islam, sebagai penduduk mayoritas mudah mengenali 

tradisi keilmuannya sendiri.  

 Sementara pesantren telah berperan aktif dalam perkembangan 

pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah mendapatkan 

tempat di hati masyarakat.
15

 Posisi strategis inilah yang harus dimanfaatkan oleh 

para ulama dan pihak terkait dengan memaksimalkan fungsi Ma’had A>ly >  sebagai 

lembaga yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang berlandaskan 

al-Qur’an dan Hadis.  

 Penanaman karakter di pondok pesantren lebih dominan berkutat pada 

penanaman nilai. Nilai- nilai ini menjadikan seorang santri yang memiliki 

gagasan konseptual yang bisa memandu perilaku dan mengembangkan karakter 

                                                           
15 M. Ali Mas’udi, “Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa”,  Jurnal 

Paradigma vol.2 no. 1 (2015), h. 2 



 
 

 

atau jati diri seorang santri. Tidak dapat dipungkiri, keteladanan memang 

langkah paling efektif dalam keberhasilan sebuah pendidikan karakter bagi santri 

dari kiyai. karakter kiyai sebagai guru berperan penting mewarnai karakter santri. 

Penanaman nilai keteladanan tersebut telah tercermin pada insan paripurna Nabi 

Muhammad saw. seperti disebutkan dalam QS al-Ahzab/33:21.
16

  

َ وَالْيوَْمَ الْْخِرَ     ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ

َ كَثِير   اوَذكََرَ اللََّّ  

Terjemahnya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah..

17
 

Maka dari itu, keberadaan kiyai atau gurutta18 di sebuah pesantren 

layaknya urat nadi dalam kehidupan. Begitu esensial dan pentingnya kedudukan 

gurutta, karena beliaulah perintis, pengasuh, pengelola, pemimpin, bahkan 

kadangkala pemilik utama sebuah pondok pesantren. Tidak heran, jika banyak 

pesantren gulung tikar karena wafatnya sang kiyai, sedangkan mereka belum 

dianugrahi keturunan yang sepadan untuk melanjutkan tujuan mulianya.  

 Di lingkungan pondok, kiyai didaulat sebagai pimpinan sekaligus guru 

dalam proses belajar mengajar. Umumnya, Kiyai memiliki beberapa peran 

strategis antara lain sebagai Mudarris, layaknya seorang guru yang memaparkan 

materi di hadapan para santri-santrinya, kemudian Mu’allim yang bertanggung 

                                                           
16 Miftachul Ulum, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok 

Pesantren", Jurnal Miftachul Ulum (2018), h. 388   

17 Kementerian Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Unit Percetakan al-

Qur’an, 2017), h. 420.  

18 Kiyai atau ulama dalam masyarakat bugis disebut Gurutta atau Anregurutta (AG), 

Khusus Anregurutta disematkan hanya kepada ulama yang dianggap sangat kharismatik 

misalnya, Anre Gurutta H. M. As’ad (Pendiri PP. As’adiyah),  Anregurutta H. Abdur Rahman 

Ambo Dalle (Pendiri PP. Dar al-Da’wah wa al-Irsya>d) , Anre Gurutta H. Daud Ismail (Pendiri PP. 

Yasrib Watan Soppeng), Anregurutta Prof. Dr. H.M. Rafii Yunus Martan (Pimpinan PB. 

As’adiyah Periode 2002-2018) Anregurutta H. Abunawas Bintang (Pendiri Ma’had A<ly> 

As’adiyah Sengkang) 



 
 

 

jawab terhadap kedalaman pemahaman santri, selanjutnya Murabbi> atau 

pengasuh pondok, kemudian juga berperan sebagai Mursyid yang menuntun dan 

memberi pencerahanan tentang yang baik dan buruk, dan yang terakhir Muaddib  

sebagai figur yang mendesain karakter dan kepribadian para santri.
19

  

 Eksistensi Ma’had A>ly> sangat bergantung pada kehadiran kiyai atau 

gurutta sebagai seseorang yang telah lama malang melintang di dunia 

kepesantrenan. Tidak heran jika kehadiran kiyai menjadi syarat mutlak dalam 

pendirian Ma’had A>ly>.  Jika kiyai adalah urat nadi bagi tubuh pesantren, maka 

kiyai atau gurutta layaknya jantung yang memompa kehidupan Ma’had A>ly>. 

Berbekal pada pengalaman kiyai, Ma’had A>ly>  dituntut untuk lebih aktif  dalam 

pembinaan karakter mahasantri lebih dari lembaga lainnya yang berada dalam 

naungan pesantren.   

Mahasantri Ma’had A>ly > diperioritaskan terhadap pengembangan potensi 

moralitas dan spritual.
20

 Maka penelitian ini berusaha menemukan sebuah 

formula dalam penananaman nilai-nilai karakter mahasantri Ma’had A>ly >  yang 

berlandaskan pada al-Qur’an sebagai way of live.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.  

Judul penelitian ini adalah “Nilai-nilai Karakter  Perspektif al-Qur’an 

dalam Surah al-H{ujura>t ayat 11-13 serta Implementasinya di Ma’had A>ly >  

As’adiyah Sengkang”.  Sebelum lebih jauh mengkaji penelitian ini, maka terlebih 

dahulu penulis akan mengulas komponen-komponen dalam judul penelitian ini 

untuk menyamakan persepsi, yaitu: 

 

                                                           
19 Mohammad Masrur, "Figur Kiyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren", 

Jurnal Tarbawiyah, Vol. 1, No. 02, (2017), h. 275-277. (273-281) 

20 Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 86.  



 
 

 

1. Nilai-Nilai Karakter  

Karakter adalah langkah-langkah dalam berpikir, berprilaku dan 

bekerjasama dalam ranah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Seorang 

dianggap berkarakter mulia bilamana dia bersedia menanggung setiap 

keputusan yang dipilihnya. Imam al-G{aza>li> berpendapat bahwa karakter 

lebih mirip dengan akhlak, yang berarti tindakan spontanitas yang telah 

tertanam dalam diri seseorang sehingga akan muncul dengan sendirinya 

tanpa perlu dipikirkan sebelumnya.
21

  

    Individu berkarakter adalah individu yang berkepribadian, berwatak, 

bersifat, atau bertabiat. Makna ini menerjemahkan kata karakter identik 

dengan akhlak. Kepribadian seseorang berasal dari bentukan lingkungannya, 

seperti lingkungan keluarga di masa kecil atau bawaan sejak lahirnya.
22

  

2. Perspektif al-Qur’an Surah al-H{ujura>t Ayat 11-13 serta Implementasinya 

Perspektif berarti pandangan/sudut pandang atau cara melukiskan 

suatu hal tertentu.
23

  

Al-Qur’an adalah kala>mulla>h yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. melalui malaikat jibril, kitab suci paripurna yang paling 

mulia, pegangan dan pedoman hidup setiap insan yang beriman pada Allah 

swt. Isinya mengandung semua lini kehidupan hamba-Nya. Kemuliaan 

manusia tergantung dari bagaimana bentuk interaksi mereka dengan al-

                                                           
21 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 70.  

22 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

(jakarta: Grasindo, 2007), Cet, 1, h. 80 

23 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 

1062. 



 
 

 

Qur’an, seperti yang dituturkan Sayyid Qut}b dalam kitab tafsirnya “Fi Z}ila>l 

al-Qur’an” (Hidup di bawah lindungan al-Qur’an).
24

  

Al-H{ujura>t merupakan surah yang ke-49 berdasarkan mushaf Usmani> 

dalam al-Qur’an. Dinamakan H{ujura>t karena lafal ini disebutkan di 

dalamnya, tepatnya pada ayat keempat. Sabab Nuzu>l surah ini memang 

berkenaan dengan peristiwa Bani Tami>m yang memanggil Rasulullah saw. 

dari luar, sedangkan Nabi saw. tengah berada di kamar (H{ujura>t).
25

 

Ayat dalam KBBI berarti bahagian dari surah dalam kitab suci (al-

Qur’an),
26

 atau bermakna tanda/bukti.
27

 Menurut Istilah ayat adalah sebuah 

jumlah (kalimat) dari firman Allah yang termasuk ke dalam surah al-

Qur’an.
28

  

Implementasi dalam KBBI berarti pelaksanaan, pertemuan, atau 

penerapan.
29

 Kata ini berasal dari to implement ( mengimplementasikan), 

sehingga implementasi ialah tindakan untuk menerapkan perencanaan yang 

telah dilakukan, jadi implementasi dapat diterapkan setelah ada perencanaan.  

3. Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang 

Ma’had Aly secara etimologi bermakna pesantren tinggi yang 

setingkat dengan perguruan tinggi pada umumnya. Dari sudut pandang 

kepesantrenan, Ma’had Aly sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi 

                                                           
24 Rosniati Hakim, “Pembentukan Karakter Peserta didik Melalui Pendidikan Berbasis 

al-Qur’an”, Jurnal Pendidikan Karakter, vol. IV, No.2 (Juni 2014), h, 4.  

25 Tahir bin Asyu>r, Tahri>r wa al-Tanwi<r, juz 26 (Tunis: Da>r al-Tunisiah, 1984), h. 213.   

26 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 

109. 

27 Lihat QS al-Mukminu>n: 23/50.  

لقرُْآنِ الْيَةُ: هِيَ الجُمْلةَُ مِنْ كَلََمِ اللهِ المُنْدَرِجَةُ فِي سُورَةِ مِن ا 28      Lihat:  Manna>’bin Khali>l Al Qat}t}a>n, 

Maba>h}i>s\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’an  (Cet. VII; Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 H/2000 M), h. 133.  

29 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  h. 

529. 



 
 

 

keagamaan yang masih kelanjutan dari pendidikan tingkat aliyah atau ulya>  

atau lebih sederhananya disebut pendidikan pasca pesantren.
30

 

As’adiyah Sengkang adalah pondok pesantren yang pengistilahannya 

dinisbahkan kepada al-A<limu al-Alla>mah AGH. M. As’ad (Puang Aji Sade’ ) 

yang telah mendedikasikan hidupnya sejak tahun 1928 setiba dari Mekkah. 

AGH. M. As’ad mengawali pengajian halaqah atau mangaji tudang di 

kediamannya hingga kabar kegiatan mangaji tudang tersiar di tanah 

sengkang Wajo, bahkan se-Sulawesi Selatan.
31

 Halaqah atau mangaji tudang 

inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran As’adiyah sebagai pondok 

pesantren tertua di Sulawesi Selatan yang beralamat di JL. KH. Muh. As’ad 

Sengkang Kabupaten Wajo.  

C. Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan serangkain latar belakang masalah, agar penulisan 

ini lebih terarah kedepannya, maka penulis akan memetakan sub-sub masalah 

terkait penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai karakter pada mahasantri Ma’had A <ly> 

As’adiyah Sengkang? 

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai karakter perspektif surah al-

H{ujura>t ayat 11-13  di Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang? 

3. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat implementasi nilai-

nilai karakter di Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang? 

                                                           
30 Muani, Pendidikan Ma’had A<ly> sebagai Pendidikan Tinggi bagi Mahasantri, Jurnal 

Ulul alba>b, h. 12 

31 Idham, “Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma’had 

A<ly>  Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo)”, Jurnal al-Ulum, h. 449  



 
 

 

D. Kajian Pustaka 

 Setelah menelusuri beberapa karya tulis ilmiah dari beberapa peneliti, 

penulis tidak mendapatkan karya ilmiah tentang nilai-nilai karakter perspektif al-

Qur’an khususnya surah al-H{ujura>t yang fokus pada lembaga pendidikan tinggi 

seperti  Ma’had Aly. Namun penelitian tentang karakter dapat ditemukan pada 

beberapa karya, diantaranya: 

1. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh M. Ali Mas’udi dari Institut 

Agama Islam tri Bhakti Kediri dalam bentuk Jurnal yang berjudul: 

“Peran Pesantren dalam Pembentukan Karakter Bangsa” . M. Ali 

Mas’udi dalam tulisannya menyinggung tentang merosotnya moral 

remaja-remaja kita. Hal tersebut membangkitkan kesadaran bangsa 

Indonesia agar segera membenahi urusan karakter para peserta didik 

yang akan mengambil alih persoalan bangsa ini. Pesantren sebagai 

salah satu buah keberhasilan sistem pendidikan nasional, memilki 

tempat strategis dalam membina karakter bangsa dan peningkatan 

kebudayaan masyarakat. Bermodalkan keunggulan dan karakteristik 

tersendiri terhadap pengimplemetasian pendidikan karakter bagi para 

santri didiknya, pesantren tampil sebagai lembaga pendidikan asli 

bangsa Indonesia. Transformasi nilai dan kultur pesantren yang 

memanfaatkan beberapa sarana, berhasil memadukan segenap sendi-

sendi pesantren dalam satu tujuan mulia. Dampaknya, tidak lagi 

terjadi gesekan-gesekan kepentingan antara beberapa pihak. 

Bercermin pada isi kajiannya, maka dapat dipahami bahwa karya yang 

ditulis sangat berbeda dengan karya yang akan didalami oleh penulis. 

Mengingat penulis fokus pada penelitian pembentukan karakter pada 

lembaga pendidikan tinggi Ma’had A <ly>  dengan memerhatikan 



 
 

 

implementasinya yang berlandaskan pada nilai-nilai karakter 

perspektif surah al-H{ujura>t ayat 11-13.  

2. Karya ilmiah berbentuk jurnal oleh M. Syaifuddien Zuhriy dari UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Budaya Pesantren dan 

Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf ”. Tulisan tersebut 

menyoroti gambaran budaya pesantren. Kesuksesan pendidikan 

karakter pada santri secara otomatis akan memengaruhi budaya yang 

berkembang di tengah-tengah pesantren, termasuk meningkatkan 

moralitas santri dalam berinteraksi sosial.  Dari sini, jika melihat 

hubungan timbal balik antara karakter santri dan budaya yang terlahir, 

ibarat dua sisi yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. 

Sederhananya, peningkatan karakter santri akan melahirkan budaya 

yang positif dalam komunitas pesantren. Selain itu, karakter luhur 

lainnya seperti, kejujuran, disiplin, kreatif dan budaya mandiri kian 

meneguhkan internalisasi karakter pada setiap santri yang telah 

mendapatkan pembinaan dari para pengasuh pondok. Setelah 

memerhatikan beberapa aspek penelitian M. Syaifuddien, penulis 

melihat hal yang berbeda dengan karya yang akan diteliti.  Jika jurnal 

tersebut konsen pada hubungan karakter dengan budaya yang tercipta 

dalam komunitas pesantren maka tulisan ini konsen pada karakter 

dengan menerapka nilai-nilai Qur’an Surah al-H{ujurat ayat 11-13 di 

dalamnya.  

3. Ahmad Yusuf dalam jurnal penelitiannya “Strategi Pembentukan 

Karakter Inklusif Pluralis melalui Keteladanan Multikultural Kiyai di 

Pesantren Ngalah Pasuruan” memfokuskan penelitiannya di Pesantren 

Ngalah dengan konsep multikultural. Karakter Inklusif-Pluralis terus 



 
 

 

digaungkan di pondok pesantren. Salah satu bentuk perwujudan yang 

dimaksud adalah sistem penerimaan santri yang tidak pernah 

mempersoalkan latar belakang, suku, ras, strata sosial, dan bahasa. 

Tata kelola pemondokan pun tidak membeda-bedakan keturunan 

petani dan keturunan pejabat, santri desa maupun kota semuanya 

menghuni kamar yang serupa dengan fasilitas yang setara kualitasnya. 

Karena prinsif dasar pondok pesantren hanyalah berbeda dalam 

ukuran ketaqwaan. Temuan Ahmad Yusuf dalam jurnalnya setelah 

melakukan beberapa wawancara dan observasi, kian mencerminkan 

bahwa pesantren Ngalah berhasil membentuk karakter inklusif 

Pluralis pada santri-santrinya yang terwujud dalam penerimaan, 

penghargaan, penghormatan, interaksi sosial antara santri meski 

memiliki latar belakang yang beraneka ragam. Kiyai pengasuh sebagai 

role model dalam kesehariannya selalu menampilkan nilai-nilai 

multikultural dalam perilakunya. Salah satunya, jika non muslim 

datang berkunjung ke lingkungan pesantren, kiyai menyambut dengan 

tangan terbuka dengan mengajaknya untuk duduk di sebelah kiyai 

ketika halaqah atau pengajian berlangsung. Sehingga para warga 

pesantren yaitu santri dengan leluasa melihat bentuk keteladanan 

yang dicontohkan oleh kiyai pengasuh di pondok. Setelah mencermati 

karya ini, penulis menemukan perbedaan yang cukup signifikan. 

Jurnal tersebut dominan mengangkat pembahasan pembentukan 

karakter dari sudut inklusif pluralis dengan objek pesantren Ngalah, 

sementara penulis sendiri dan sudut perspektif al-Qur’an Surah al-

H{ujurat ayat 11-13 dengan objek penelitian di Ma’had Aly.  



 
 

 

4. Karya Ilmiah dengan judul “Karakter (Adab) Guru dan Murid 

Perspektif Ibn Jama>’ah al-Sya>fii>”  dalam bentuk jurnal oleh Rahendra 

Maya dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Hidayah Bogor. 

Penelitian tersebut berusaha mengungkap keberhasilan pendidikan 

karakter sangat erat kaitannya dengan sikap guru dan murid pada 

sebuah lembaga pendidikan. Misalnya guru harus berperilaku zuhud  

(asketis) menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dalam kehidupannya 

serta selalu qana’ah . Sementara untuk Murid diwajibkan untuk 

senantiasa tat}hi>r al-Qalb (mensucikan hati) dari segala noda-noda 

dosa diantaranya, iri hati, sifat buruk, akidah yang melenceng, dan 

akhlak tercela. Tulisan Rahendra ini mengarah pada model karakter 

guru dan murid dengan pendekatan tasawwuf dari karya Ibn Jama’ah 

al-Syafi’i>. Sedangkan penelitian ini mengarah pada pendekatan nilai-

nilai Qur’an  Surah al-H{ujurat ayat 11-13 dengan objek  Ma’had Aly.    

5. Penelitian Mangun Budiyanto dan Imam Machali yang berjudul 

“Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture di 

Pondok Pesantren Islamic Studies Center Aswaja Lintang Songo 

Piyungan Bantul Yogyakarta” dalam jurnal pendidikan karakter. 

Sesuai dengan judulnya, santri-santri pada sebuah pondok, 

diperioritaskan untuk berkarya, membangun kemandirian, life skill . 

Karena kemandirian adalah bekal utama dalam pembentukan sikap 

mandiri. Jika santri-santri mandiri ini membangun sebuah kerjasama 

dan kebersamaan, hasilnya akan menjadi kekuatan tersendiri dalam 

memberdayakan masyarakat. Begitupula, santri terus dimotivasi 

untuk berkarya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Motivasi 

dalam berkarya inilah yang menuntun para santri menjadi terampil 



 
 

 

dan kreatif.  Karya Mangun Budianto tersebut konsen pada 

kematangan pribadi santi melalui kemandirian dan karya sedangkan 

karya yang akan diteliti memuat nilai-nilai karakter perspektif al-

Qur’an Surah al-H{ujurat ayat 11-13  

6. Karya Ilmiah berbentuk tesis oleh Hilmie Fauzi dengan judul 

“Manajemen Strategi Pengkaderan Ulama’ di Ma’had Aly> Salafiyah 

Sya>fiiyah Sukorejo”. Dalam tesisnya, Hilmie memaparkan langkah-

langkah/ strategi pengkaderan ulama di Ma’had A <ly> Sukorejo yang 

menjadi objek penelitiannya. Lanjut dalam pemaparannya, Ma’had 

A<ly> Sukorejo mengangkat proses budaya keoorganisasian telah 

tersusun rapih yang mana sebelumya belum terukur dengan baik. 

Perkembangan manajemen lembaga pendidikan tinggi di Ma’had A <ly> 

Sukorejo begitu mengagumkan padahal pendidikan tinggi tersebut 

masih dianggap muda untuk ukuran lembaga dengan karakteristik 

khusus. Termasuk manajemen perubahan, mendesain ulang kurikulum 

(redesain), penguatan lembaga, dan pengabdian.  Karya Hilmie ini 

lebih umum karena mengangkat manajemen pengkaderan ulama di 

Ma’had Aly> Salafiyah Sya>fiiyah Sukorejo sementara penelitian ini 

mengangkat implementasi nilai-nilai karakter dalam surah al-H{ujura>t 

ayat 11-13 di Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang dengan lebih spesifik.  

E>. Kerangka Teoretis  

 Kerangka Teori adalah rumusan yang disusun dengan pola berfikir 

deduktif. Hasilnya perumusan akan melahirkan konsep-konsep yang kemudian 

menuntun peneliti membangun hipotesis penelitiannya.
32

Kerangka teori 

                                                           
32 Abdul Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i> (Makassar: Pustaka 

al-Zikra, 1433 H/2011 M), h. 90. 



 
 

 

berfungsi sebagai gambaran atau batasan-batasan mengenai teori yang hendak 

dipakai sebagai tumpuan karya ilmiah yang akan digarap.
33

   

 Setiap penelitian harus ilmiah, sehingga semua peneliti harus 

mematangkan teori-teorinya. Fungsi sebuah kerangka teori untuk lebih mengenal 

masalah yang akan diteliti, sebagai rujukan dalam menggarap instrumen 

penelitian, dan laksana tumpuan dalam merumuskan hipotesis bila penelitian 

kuantitatif.
34

 Lebih lanjut, kerangka teori memperjelas korelasi antara variabel-

variabel dan memvisualkan proses penyusunan dan analisa data. Kerangka teori 

yang baik kian memperjelas setiap tahapan-tahapan dalam pengelolan dan 

analisis data.
35

 

 Dalam menyusun kerangka teoretis, sebelumnya peneliti mengamati 

fenomena terkini di Ma’had A <ly> As’adiyah dengan segala keunikannya 

khususnya konsen utama peneliti yaitu karakter yang sudah membudaya di 

Ma’had A <ly> As’adiyah, kemudian melacak hal-hal yang selaras dengan ayat-ayat 

al-Qur’an dan Sunnah.  Selepas itu peneliti fokus mengkaji nilai-nilai karakter 

dengan karakteristik tersendiri yang dimiliki Ma’had A <ly>>. Peneliti mengamati 

konsep yang merupakan pengejawantahan dari al-Qur’an dan sunnah seperti adab 

dan bentuk Mappakiade’ berupa ta’z}im  kepada gurutta dst. Sebagai bentuk 

implementasi, konsep yang telah terbangun di Ma’had A <ly> dapat ditularkan ke 

masyarakat ketika mahasantri kembali ke masyarakat dalam bentuk pengabdian.  

 Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti melukiskan penelitian ini 

dengan memaparkan unsur-unsurnya terlebih dahulu misalnya, karakter 

mahasantri  Ma’had A <ly> As’adiyah, selanjutnya menelaah nilai-nilai karakter 

                                                           
33 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Edisi I (Cet. XIII; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), h. 41. 

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 57. 

35 Abdul Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 91. 



 
 

 

perspektif surah al-H{ujura>t ayat 11-13 dengan memaparkan pandangan para ahli 

tafsir berkenaan dengan ayat-ayat tentang karakter. Peneliti kemudian 

mengamati keselarasan karakter mahasantri dengan ayat-ayat al-Qur’an 

maksudnya, sudut pandang al-Qur’an tentang karakter dengan karakter 

mahasantri Ma’had A<ly> yang sudah membudaya. Setelah itu, implementasi/ 

dampak positif yang dibawa ke masyarakat dalam wujud pengabdian.  

 Deskripsi pembahasan dapat dilihat pada skema di bawah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mahasantri Ma’had A <ly> 

 

Nilai-nilai Karakter 

Perspektif Surah al-H{ujura>t  

Ayat 11-13 

 

1. Larangan Sukriyah 

2. Larangan al-Lamz dan Tana>buz 

3. Menjauhi su>u al-zan 

4. Larangan tajassus dan igtiya>b 

5. Ta’aru>f  

6. Silaturrahi>m 

7. Ta’a>ruf  

Implemetasi di 

 Ma’had A>ly> As’adiyah Sengkang 

Faktor Pendukung 

 

1. Pengajian Halaqah 

2. Lingkungan 

Pondok 

Faktor Penghambat 

 

1. Karakter Bawaan 

2. Internet dan Media 

Sosial 

3. Kedekatan Usia 



 
 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan pengertian dan rumusan masalah sebelumnya, penulis ingin 

menyampaikan tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai, yaitu:  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter perspektif al-Qur’an surah al-H{ujurat 

ayat 11-13  di Ma’had A <ly> As’adiyah Sengkang 

b. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai karakter di Ma’had A <ly> As’adiyah 

Sengkang.  

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ada dua yaitu kegunaan teoretis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai 

karakter perspektif surah al-H{ujurat ayat 11-13. 

2) Diharapkan memberi andil di kalangan akademisi muslim, terutama dalam 

aspek tafsir. 

3) Diharapkan menambah literatur, petuah dan sumbangsih terhadap dunia 

pendidikan Islam dan terutama bagi Ma’had A <ly> di pesantren-pesantren 

terkait pentingnya implementasi nilai-nilai karakter terhadap mahasantri. 

b.  Kegunaan Praktis  

 Diharapkan dalam penelitian ini agar bisa memberi sumbangsih kepada: 

1) Ma’had A <ly> As’adiyah dan Ma’had A <ly> lainnya 

Bisa menjadi bahan renungan terhadap penanaman nilai-nilai karakter 

yang telah dibangun, sehingga bisa sebagai komparasi atau rujukan dalam 

implementasi nilai-nilai karakter di lembaga-lembaga Ma’had A <ly>.   



 
 

 

2) Dunia Pendidikan Islam 

Menjadi cerminan pendidikan Islam sehingga bersama-sama berjuang 

terhadap implementasi nilai-nilai karakter dan pengkaderan generasi 

penerus agama dan bangsa. 

3) Memberikan informasi kepada umat Islam mengenai pentingnya 

membumikan nilai-nilai karakter berdasarkan al-Qur’an yang telah lama 

berlangsung d Ma’had A <ly>.  

4) Penelitian ini bertujuan sebagai wasilah atau media dalam meraih gelar 

akademik Magister agama (M.Ag).  

 

  



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Hakikat Karakter  

1. Pengertian Karakter 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter berarti sifat-sifat 

yang ada pada jiwa, budi pekerti, dan akhlak yang menjadi pembeda antara 

seseorang dengan yang lainnya.
36

 Orang yang berkarakter berarti orang yang 

memiliki kepribadian, tabiat, sifat, perilaku, dan watak yang menjadi pembeda 

antara dirinya dengan orang lain.  

 Secara etimologi (harfiah), karakter bersumber dari  “character” yang 

bermakna stempel yang terbentuk/tercetak.
37

 Pengertian terminologi, karakter 

sebagai tabiat batin untuk merespon keadaan-keadaan dengan cara yang positif 

dari sisi moral.  Karakter memiliki tiga unsur yang saling menopang; (1) moral 

knowing (pengetahuan kebaikan); (2) moral feeling (komitmen kebaikan); (3) 

moral behavior (tindakan kebaikan).
38

 Doni Koesoma memberi pengertian dari 

sudut pandang berbeda, karakter berarti sebuah struktur antropologis pada setiap 

personal, sehingga orientasinya bersifat proses yang mengarah pada bentuk 

pertumbuhan yang paripurna.
39
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38 Thomas Lickona..Education For Character: How Our School Can Teach 
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Aksara 2013), h. 81 

39 Doni Koesoema, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di 
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Global (Jakarta: PT Grasindo 2007), h. 79. 



 
 

 

 Karakter juga bisa dimaknai sebagai langkah-langkah berpikir dan 

bertindak setiap personal dengan kekhasan tertentu untuk hidup dan saling 

membantu, mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, hingga bangsa/ negara. 

Karakter merupakan nilai-nilai sikap manusia yang bertalian dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, setiap insan, lingkungan, hingga bangsa yang terpatri 

dalam sikap, pikiran, ucapan, dan perbuatan yang berlandaskan norma-norma 

agama, tatakrama, budaya, hukum, estetika dan adat istiadat. Sederhananya, 

karakter berarti setiap perbuatan yang terlihat pada keseharian seseroang pada 

setiap sikap maupun tindakan.
40

  

 Kesimpulannya, karakter merupakan kekhasan dalam berpikir dan 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, 

maupun bangsa dan negara untuk merespon setiap peristiwa dan lika liku 

kehidupan.  

2. Pengertian Akhlak, Etika, dan Moral  

 Menurut tiga ahli pada bidang akhlak; al-G{azali>, Ibnu Maskawaih, dan 

Ahmad Amin, akhlak berarti perbuatan yang terbentuk pada diri pribadi 

seseorang yang menghasilkan perbuatan-perbuatan terpuji tanpa perlu 

menimbang-nimbang pikirannya terlebih dahulu. 

 Akhlak bersumber dari kata khuluqun di dalam bahasa Arab yang 

bermakna budi pekerti, tabiat atau perangai. Dalam bentuk yang lebih kompleks, 

akhlak bermakna kebiasaan, al-sajiya>t (tabiat), al-t}ab (watak), al-muru>a>t (sopan 

santun), atau juga berarti al-di>n (agama).
41
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 Kalimah tersebut masih satu turunan dengan kata khalqan yang bermakna 

peristiwa, kha>liq (pencipta), dan makhlu>q (yang diciptakan). Perumusan ta’ri>f 

akhlak sebagai wasi>lah yang menciptakan hubungan antara kha>liq dengan 

makhlu>q, atau wasi>lah antara makhlu>q dengan makhlu>q.  

Sementara secara terminologi, seperti yang disajikan oleh ulama akhlak; 

(1) akhlak merupakan ilmu yang membatasi antara yang terpuji dan tercela, 

antara yang baik dan buruk, atau berkenaan dengan ucapan dan perilaku setiap 

insan secara lahir dan batin; (2) ilmu akhlak merupakan ilmu yang membimbing 

setiap insan dalam pergaulannnya sehingga bisa menyadari tujuan akhir mereka 

dari segenap upaya dan perbuatan mereka.
42

 

Term akhlak dapat kita lihat  dalam firman Allah swt. QS al-Qalam: 68/4.  

 وَإنَِّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ 

Terjemahnya: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur.

43
  

  

 Selain term akhlak, istilah lain yang dipakai adalah etika yang datang dari 

bahasa Yunani “ethos” bermakna adat/kebiasaan. Jika ditelusuri, etika 

merupakan bagian dari pelajaran filsafat.  Setelah dirumuskan dalam redaksi 

kalimat yang beraneka ragam melahirkan definisi etika dalam bidang filsafat 

yaitu ilmu yang menelusuri hal-hal yang baik dan buruk dengan cara mengamati 

tingkah laku setiap manusia dengan akal pikiran yang menjadi tolak ukur.  

 Senada dengan etika, term lain yang dipakai adalah moral yang datang 

dari bahasa latin dengan bentuk tunggalnya mos dan jamaknya mores yang 

berarti kebiasaan atau adat. Sebagai perbandingan dengan kata etika: baik moral 
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maupun etika memiliki satu makna yaitu kebiasaan/adat. Persamaannya, 

keduanya sama-sama pegangan hidup bagi setiap individu maupun golongan 

dalam mengolah tindak tanduk atau perilakunya. Perbedaanya hanya pada asal 

muasal bahasa tersebut, yaitu etika datang dari bahasa Yunani sementara moral 

datang dari bahasa Latin. Kata moralitas atau moralis (sifat) juga bersumber dari 

bahasa Latin yang memilki makna yang serupa dengan moral, hanya saja diantara 

keduanya, terdapat pengguanaan kata yang lebih abstrak.
44

 

 Perbandingan lainnya, yaitu akhlak dan etika, keduanya konsen mengupas 

hal baik dan buruk pada setiap individu, yang membedakan hanya pada tolak 

ukurnya, jika etika berlandaskan pada pikiran manusia, maka akhlak 

berlandaskan pada ajaran Allah dan rasul-Nya.  

 Akhlak Islam atau biasa disebut akhlak islami, berpedoman pada perintah 

Allah dan Rasulullah saw. Akhlak islami merupakan sebuah indikator untuk 

menentukan seorang itu baik atau buruk. Akhlak merupakan buah yang 

berpangkal pada akidah dan syariah yang lurus. Sebagaimana misi utama 

Rasulullah saw. yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, dalam artian, 

membangun hubungan yang baik antara makhluq  (insan) kepada sang khaliq ( Allah 

swt ) dan membangun hubungan yang harmonis antar sesama makhluq.  

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. bersabda: 

مَ   صَالِحَ الْْخَْلََقِ إنَِّمَا بعُِثتُْ لِْتُمَهِ

Artinya:Aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang 

mulia 
45

 

Penyebutan istilah liutammima (menyempurnakan) menandakan bahwa 

akhlak itu berpotensi untuk terus meningkat, sehingga mesti ada penyempurnaan. 
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Akhlak itu beragam macamnya, dari akhlak sangat buruk, buruk, baik, amat baik, 

hingga sempurna. Nabi Muhammad saw, sebelum diutus untuk menyempurnakan 

akhlak, beliau sudah memiliki akhlak yang sempurna. Poin ini menjadi syarat 

utama bagi setiap orang yang ingin memperbaiki/mengoreksi akhlak sesamanya. 

Logikanya, mustahil mengarahkan orang lain untuk berakhlak baik melainkan 

diri sendiri sudah beraklak baik.  

 Untuk diri Nabi Muhammad saw. al-Qur’an merupakan cerminan 

akhlaknya. Individu yang berkomitmen terhadap al-Qur’an dalam keseharianya, 

maka dia sudah meneladani kerpibadian Nabi saw. Dengan demikian, wajib bagi 

orang beriman menjadikan bacaan al-Qur’an sebagai rutinitas hariannya sehingga 

menjadi tuntunan/pedoman pada setiap ucapan dan tindakannya, insyaallah 

akhlak-akhlak mahmu>dah akan terbentuk dengan sendirinya.
46

 

3. Elemen-Elemen Karakter 

 Terdapat beberapa karakter dasar yang tertanam pada diri setiap insan, 

dan sejak lahir beberapa elemen-elemen karakter yang melekat pada dirinya. 

Sebutan “bawaan lahir”, bukan berarti menjadikan pemiliknya terpedaya dan 

enggan melatihnya. Justru elemen karakter dasar itu perlu diasah agar kesadaran 

pemiliknya lebih utuh dan berkepribadian yang berkualitas. Berikut uraian 

elemen-elemen yang membentuk karakter:
47

 

a. Dorongan (Drives) 

Dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah, dorongan ini telah menjadi 

bawaan lahir. Ada yang berorientasi sosial, ada pula yang berorientasi 

individual. Dorongan sosial seperti, hidup berkelompok, suka meniru, 
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menikah (berhubungan), dan lain sebagainya. Sementara dorongan 

individual misalnya, keinginan makan dan minum, bermain, dan lain 

sebagainya. 

b. Insting 

Layaknya “dorongan”, insting termasuk bawaan lahir yang muncul 

tanpa disadari. Insting adalah keterampilan yang melekat pada setiap 

insan dalam mengerjakan sesuatu yang rumit tanpa perencanaan 

sebelumnya. Bersama dengan “dorongan”, insting menjadi motor 

penggerak pada setiap aktivitas dan prilaku manusia.  

c. Refleks 

Refleks adalah gerak alam bawa sadar bilamana seorang menerima 

stimulus-stimulus tertentu. Gerak refleks ada dua macam: (1) refleks 

tanpa syarat, yang melekat sejak lahir seperti mata berair/lembab, 

kelopak mata berkedip, batuk sebagai respon gangguan pencernaan, 

dan lain sebagainya. (2) refleks bersyarat, seperti kemampuan dari 

hasil pendidikan dan pelatihan yang disengaja.
 48

  

d. Sifat Karakter.  

a. Kebiasaan, yaitu ekspresi yang terbentuk dari kelakuan manusia, 

b. Kecenderungan, yaitu reaksi yang menyasar tujuan tertentu, atau 

suatu objek yang nyata, yang berulang-ulang kemunculannya. 

e. Perasaan, emosi, serta sentimen 

Perasaan juga disebut emosi atau getaran jiwa. Kesadaran dan 

kepribadian sangat terpengaruh oleh perasaan mendalam yang dimiliki 

seseorang. Sedangkan sentimen adalah wujud dari fokusnya perasaan 

seseorang. 
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f. Minat 

Minat, perhatian, serta emosi sangat menentukan kadar kesadaran 

manusia. Perhatian biasanya muncul terhadap sosok yang 

berkedudukan mulia/tinggi. Perhatian yang dimaksud masih relatif, 

bisa saja langsung, spontan, bahkan tertarik secara tidak disengaja. 

Bisa juga tidak secara langsung/indirect atau disertai unsur 

kesengajaan karena adanya keinginan yang menyasar pada suatu 

objek.  

g. Kebajikan dan Dosa. 

Kebajikan dan dosa merupakan pangkal dari klaim positif dan negatif 

pada tingkah laku manusia. Kebajikan yang lahir karena dorongan hati 

nurani akan mengantarkan manusia ke derajat yang mulia atau puncak 

kebahagiaan yang hakiki. Sementara dosa, seperti kikir, tamak, iri 

hati, dan serakah, akan menarik manusia menuju jurang kesengsaran 

dan kehancuran. 

 

h. Kemauan 

Kemauan adalah tuntutan keinginan yang mengarah pada objek 

tertentu berdasarkan petunjuk dari pikiran/akal.
 
 

Beberapa elemen karakter di atas yaitu sikap, emosi, kepercayaan, 

kemauan, dan kebiasaan sangat memengaruhi karakter manusia, yaitu emosi, 

kebiasaan, kepercayaan, kemauan dan self Conception (konsep diri).
49

  Sehigga 

elemen atau instrumen ini butuh untuk terus diasah, bukan dibiarkan tertidur 

sehingga potensi-potensi yang dianugrahkan Allah swt. tersebut tidak 
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dimanfaatkan dalam membentuk kepribadian atau karakter yang memberi 

perubahan positif pada dirinya dan lingkungannya.  

4. Nilai-nilai Karaker  

Menurut Kemendiknas, nilai-nilai yang dikembangkan pada pendidikan 

budaya dan karakter bangsa terdapat 18 butir nilai. Setelah mengamati kedelapan 

belas nilai tersebut, dapat dirumuskan ke dalam 4 kategori:  

a. Nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan.  

1) Religius, yaitu kepatuhan atau ketaatan dalam mengetahui dan 

mengimplementasikan nilai-nilai agama yang dianut (aliran kepercayaan), 

termasuk wujud toleransi terhadap ritual/ibadah agama lainnya, dengan 

membudayakan hidup berdampingan secara rukun.
50

  

 

 

 

b. Nilai karakter terhadap personal (diri sendiri). 

1) Jujur, Sikap atau perbuatan yang mencerminkan suatu kesatuan antara 

ucapan, perbuatan dan ilmu pengetahuan sehingga menciptakan individu 

yang amanah dan terpercaya. 

2) Disiplin yaitu si sikap yang mencerminkan  budaya hidup antri, tertib, dan 

patuh pada pelbagai regulasi dan ketentuan. 

3) Kerja Keras, tingkah laku yang mencerminkan kesungguhan ikhtiyar 

dalam menghadapi pelbagai rintangan yang menghadang, dengan 

menyudahi tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin. 

4) Bertanggung jawab, Sikap atau perilaku yang mencerminkan seseorang 

yang menyelesaikan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan 
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kepadanya. baik bagi diri pribadi, masyarakat, alam sekitar, negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

5) Gemar membaca, membiasakan diri untuk terus menambah bacaan positif 

terhadap dirinya. 

6) Rasa ingin tahu, sikap atau perbuatan yang senantiasa berupaya untuk 

memahami lebih jauh lagi mengenai sesuatu yang sedang dipelajarinya. 

7) Mandiri, yakin dengan kemampuan sendiri dan tidak sedikit-sedikit 

bergantung pada bantuan orang lain. 

8) Kreatif, memikirkan langkah-langkah yang efektif dalam melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan hal-hal baru.
51

  

c. Nilai karakter terhadap sesama.  

1) Peduli sosial, sikap atau perilaku yang senantiasa peduli terhadap 

sesamanya, misalnya memberikan bantuan terhadap orang-orang yang 

membutuhkan uluran tangannya. 

2)  Menghargai prestasi yaitu sikap dan perilaku yang memotivasi dirinya 

untuk membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan 

masyarakat, serta mengakui kesuksesan dan jerih payah orang lain.  

3)  Komunikatif, perilaku yang mencerminkan wujud kesenangan dalam 

bergaul, bersilaurrahim, dan bekerjasama terhadap orang lain.  

4)  Cinta damai, sikap atau perilaku yang menghadirkan rasa aman dan 

nyaman atas kehadirannya di tengah-tengah orang lain.  

5) Demokratis adalah cara berpikir dan bertindak yang menyadari persamaan 

hak antara dirinya dengan orang lain. 
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6) Toleransi, sikap atau perbuatan yang menunjukkan wujud penghargaan 

terhadap perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan dan pendapat, 

dengan tidak mempersoalkan perbedaan tersebut sehingga dapat hidup 

tenang di tengah-tengah perbedaaan yang ada.  

d. Nilai karakter terhadap lingkungan 

1) Peduli lingkungan, sikap atau perilaku yang senantiasa berikhtiyar dalam 

pencegahan kerusakan alam di lingkungannya, serta berperan dalam 

mengembalikan fungsi alam yang telah dirusak. 

2) Cinta tanah air, cara berpikir dan berprilaku yang mencerminkan rasa 

kepedulian, penghargaan, dan kesetiaan yang tak terkira kepada bangsa 

dan negara. 

3) nasionalisme dan semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, berprilaku, 

beri’tikad yang menjunjung kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan golongan terlebih kepentingan pribadi.
52

 

Dari 4 kategori yang disebutkan di atas yang mencakup  nilai karakter 

terhadap Tuhan, nilai karakter terhadap personal (diri sendiri), nilai karakter 

terhadap sesama dan nilai karakter terhadap lingkungan, penulis melihat terdapat 

beberapa butir nilai yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu, religius, 

peduli sosial, cinta damai, komunikatif, toleransi, peduli lingkungan. Adanya 

keselarasan antara ayat-ayat yang dikemukakan  dan butir-butir nilai karakter  di 

atas lantaran penelitian ini membahas tentang  surah al-H{ujurat ayat 11-13 yang 

secara umum membahas tentang karakter terhadap sesama seperti larangan 

mengolok-olok, larangan berprasangka buruk, dan saling mengenal sesama 

manusia.  
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5. Urgensi Karakter   

Pentingnya karakter terhadap generasi bangsa Indonesia dapat dilihat 

dengan digalakkannya pendidikan karakter di setiap lembaga pendidikan. Sasaran 

utamanya adalah perwujudan bangsa yang tangguh, gigih, toleran, bermoral, 

kompetitif, patriotik, dinamis, mengedepankan IPTEK dengan pondasi yang kuat 

berupa iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan 

pancasila. 

 Pendidikan karakter di lembaga-lembaga pendidikan, memiliki target 

untuk melejitkan kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan di lembaga 

pendidikan yang beriorentasi pada pencapaian nilai-nilai karakter dan akhlak 

terpuji pada peserta didik secara utuh, berimbang, dan terpadu selaras dengan 

standar kompetensi lulusan. 

 Berhasil atau tidaknya pendidikan karakter di sekolah dan madrasah 

secara langsung berefek pada keberhasilan peserta didik. Pendidikan karakter 

pada lembaga-lembaga pendidikan akan meningkatkan budaya positif di sekolah, 

bilamana segenap warga sekolah dan masyarakat menanamkan nilai-nilai 

karakter dalam perilaku, tradisi dalam kesehariannya.
53

  

 Pendidikan karakter tidak sekedar menghafal soal-soal dengan metode-

metode tertentu dalam menjawabnya. Pendidikan karakter menuntut kebiasaan. 

Mulai dari kebiasaan berprilaku baik; kebiasaan berprilaku amanah; curang 

dianggap sebagai aib; malu berprilaku malas; lingkungan kotor dianggap sebagai 

sesuatu yang memalukan. Karakter tidak jatuh dari langit, melainkan 

memerlukan keseriusan dan proporsional dalam melatihnya sehingga terwujud 

bentuk dan kapasitas yang ideal.   
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 Dari poin ini kita mengetahui, mengapa terjadi ketimpangan pendidikan 

karakter anak didik. Dunia pendidikan tengah berada dalam periode-periode 

ruwet. Berbekal gelontoran anggaran yang amat besar ditambah dengan 

terobosan-terobosan mutakhir, nyatanya persoalan klasik dunia pendidikan 

belum terpecahkan. Seperti nawacita UU Sistem Pendidikan Nasional,  yaitu 

melahirkan alumni-alumni yang berkompeten, beriman, berkarakter dan 

profesional.     

 Fenomena ini pernah disinggung oleh buya Hamka, seorang cendikiawan 

muslim yang dikenal kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada 

bangsa ini. Beliau menanggapinya kurang lebih seperti ini: “betapa banyak guru, 

hakim, insinyur, dokter, orang yang memiliki buku segudang, diplomanya 

bergulung-gulung. Namun setelah terjun ke masyarakat, mendadak “mati”, 

penyebabnya karena ia bukanlah bagian dari masyarakat. Selama hidup semata 

memikirkan dirinya sendiri, diplomanya digunakan sekedar menuntut harta 

duniawi, hatinya layaknya batu, tidak menggantungkan cita-cita, lain daripada 

kebahagiaan dirinya.  Berkepribadian lemah, bergerak bukan karena tuntutan akal 

dan jiwa. Kecerdasannya yang melimpah itu, acap kali memunculkan rasa 

takutnya. Bukan malah melahirkan keberanian terjun ke lapangan kehidupan.
54

   

Muchtar Lubis sebagai budayawan beliau pernah melukiskan tentang 

keprihatinannya terhadap karakter bangsa Indonesia. Beliau mengomentari 

kepribadian secara umum bangsa Indonesia seperti: munafik, berjiwa feodal, 

tidak bertanggung jawab, berkarakter cengeng, boros, senang mencari jalan 

pintas, dan parahnya masih percaya takhayul. Masih dalam pidatonya, beliau 

mengulas satu persatu ciri-ciri  di atas seperti berikut:  

                                                           
54 Sukiyat, Strategi Implementasi Pendidikan Karakter (Surabaya: CV Jakad Media 

Publishing, 2020), h.25-26.  



 
 

 

1. Salah satu ciri yang cukup dominan adalah, hipokratis atau munafik. 

Suka berkamuplase, beda di muka, beda di belakang.  

2. Berjiwa feodal, padahal tujuan sebuah kemerdekaan adalah untuk 

melepaskan belenggu bangsa ini dari feodalisme, tetapi bukannya 

menghilang, feodalisme dengan wajah-wajah baru kian tumbuh subur 

pada diri dan masyarakat kita.  

3. Tidak bertanggung jawab, utamanya tidak ingin bertanggung jawab 

atas kelakuannya, pikirannya, keputusannya, atau perbuatannya. Salah 

satu istilah yang populer terdengar : “bukan saya”, bukti enggannya 

bertanggung jawab. 

4. Berkarakter cengeng (lemah), lemah mempertahankan prinsipnya. 

Dengan mudahnya merubah prinsipnya, terlebih jika terpaksa. Tidak 

heran jika kita dengan mudah menjumpai gejala pelacuran intelektual 

di sekitar kita.   

5. Boros, senang berpenampilan mewah, bersolek, berpesta ria.  Hari ini 

berubah wujud dalam bentuk rumah yang megah, mobil mahal, pesta 

mewah, hanya ingin mengenakan barang-barang impor. 

kesimpulannya, semua yang mahal-mahal.  

6. Percaya Takhayul, baik dulu maupun sekarang, di kalangan kita, 

masih banyak amat banyak yang percaya terhadap sesuatu yang 

memiliki kekuatan gaib/keramat; gunung, pohon, batu, danau, sungai, 

pantai, karang, bangunan,keris, pisau, pedang, dan yang paling krusial, 

manusia mesti menata relasi khusus dengan semua benda tersebut.
55

    

Penilaian yang diutarakan oleh Muchtar Lubis ini sebagai bentuk kritik 

yang perlu ditanggapi positif. Bukan berarti kritik ini untuk menjatuhkan 
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martabat bangsa sendiri melainkan untuk perbaikan ke depannya bahwa ada yang 

sakit pada tubuh bangsa ini, dan beliau telah memberi diagnosa tentang penyakit-

penyakit kepribadian di atas.  Sekarang saatnya untuk menyatukan persepsi 

mencari penawarnya, dan itu dimulai dengan pembenahan sistem pendidikan 

karakter di lembaga-lembaga pendidikan.   

B. Perspektif Islam tentang Karakter 

Dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani dari jurnal, “The Journal of 

Moral Educational”  yang memaparkan tentang urgensi penanaman nilai-nilai 

karakter. Dari hasil diskusi tersebut, menyiratkan sebuah pesan bahwa nilai-nilai 

agama dan proses spritual tidak boleh terpisah dengan karakter seseorang .
56

 

 Dalam khazanah Islam, semua disiplin ilmu berkaitan erat dengan etika-

etika Islam. Karena di dalamnya, wahyu dan akal perlu dipadukan dalam 

menentukan nilai-nilai karakter setelah melalui proses diskusi panjang. 

Setidaknya ada tiga nilai utama dalam menetukannya, yaitu akhlak, adab, dan 

prinsip keteladanan. 

 Akhlak berkenaan dengan tanggung jawab dan tugas non syari’ah, 

sedangkan adab berkenaan dengan sikap yang berorinteasi pada kelakuan yang 

baik. Adapun karakter bertalian dengan kualitas karakter seorang mukmin yang 

baik, sebagaimana yang Nabi Muhammad saw. contohkan pada umatnya. Nilai-

nilai inilah yang menjadi pondasi utama pendidikan karakter pada Islam.
57

  

 Karakter perspektif  Islam memiliki ciri khas tersendiri ketimbang 

karakter ala  dunia barat. Ciri khas yang dimaksud terdapat pada nilai-nilai 

agama, hukum islam, aturan, penekanan balasan (pahala dan dosa)  ukhrawi 
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sebagai motivasi dalam mengamalkannya. Hal yang mendasar pada perbedaan 

karakter Islam dan barat terletak pada kedudukan wahyu sebagai pedoman dan 

rambu-rambu karakter dalam Islam. Penanamannya pada anak didik, lebih 

banyak diterapkan dengan sistem dogmatis/doktrin, bukan demokratis.  

 Dalam risalah ”Ayyuha al-Walad”  oleh al- G{aza>li >, menekankan urgensi 

nilai-nilai karakter yang ditentukan dengan integrasi spritual sebagai sasaran 

pendidikan karakter. Lebih lanjut, al-G{aza>li berpendapat bahwa karakter serupa 

dengan akhlak, yaitu spontanitas dalam berprilaku, karena perilaku tersebut telah 

melekat dalam diri manusia sehingga ketika sinyalnya muncul, tidak mesti lagi 

dipikiran. Pendapat yang diungkapkan al-G{aza>li>, sebagai indikasi bahwa karakter 

telah tertanam pada diri seseorang. Nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungannya 

(keluarga, sekolah, dan masyarakat), telah diserap dengan benar sehingga dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk dari nilai-nilai mulia 

di sekitar seseorang, kemudian nilai-nilai inilah yang membentuk kepribadian 

yang termanivestasi dalam tingkah laku seseorang.
 
Sedangkan Burhanuddin al-

Zarnu>ji> beranggapan bahwa  karakter seseorang erat kaitannya dengan 

pendidikan adab secara lahir dan bathin.  Karena sasaran utama dari proses 

pendidikan adalah pendidikan moral. Kesimpulannya, pendidikan etika dan moral 

memiliki definisi yang sama dengan pendidikan karakter.
 58

  

 Baik al-G{aza>li maupun Burhanuddin al-Zarnu>ji, kedua tokoh yang telah 

mencurahkan perhatiannya di bidang akhlak/karakter ini, sama-sama 

menekankan sasaran utama dari karakter seorang hamba adalah dalam rangka 

beribadah kepada Allah swt.
59
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 Seseroang yang terbiasa mempelajari al-Qur’an dalam kesehariannya, 

akan mendapati pelbagai pembahasan  karakter atau akhlak di dalamnya.  

Misalnya, tuntutan agar berbuat baik (ihsan), menunaikan janji (al-wafa>), jujur, 

takut (khauf ), sedekah, adil, pemaaf (al-afw), dan tema-tema karakter lainnya 

yang banyak bisa didapatkan dalam al-Qur’an. Uraian-uraian tersebut merupakan 

bagian dari prinsip dan nilai karakter luhur yang mesti melekat pada orang 

mukmin.
60

  

 Nilai-nilai karakter dalam Islam, tercermin dalam kepribadian Nabi 

Muhammad saw.  Karakter mulia nan agung tersemai dalam diri pribadi Nabi 

saw., seperti dalam firman Allah swt. dalam QS al-Ahza>b/33:21. 

َ  يرَْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ  اللََِّّ  رَسُولِ  فيِ لكَُمْ  كَانَ  لقَدَْ   اللَََّّ  وَذكََرَ  الْْخِرَ  وَالْيوَْمَ  اللََّّ

ا  كَثيِر 

Terjemahnya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah..

61
  

Dalam QS al-Qalam/68:4.  

 عَظِيمٍ  خُلقٍُ  لعَلَىَ وَإنَِّكَ 
Terjemahnya: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur.

62
  

  Dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang menyinggung tentang karakter, 

terdapat ayat secara implisit yang bisa dinggap menjadi asas-asas karakter 

misalnya dalam firman Allah swt.  QS al-Isra>’/17:23-24.  

                                                           
60 Abd. Mukhid, “Konsep Pendidikan Karakter dalam al-Qur’an”, Jurnal Nuansa, Vol. 

13, No.2 (Desember, 2016), h. 323.     

61 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 420.  

62 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 564 



 
 

 

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَا وَقضََى رَبُّكَ ألَََّّ تعَْبدُُوا إِلََّّ إيَِّاهُ وَ   بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا إمَِّ

ا ) ٍ وَلََّ تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلَّ  كَرِيم  ( وَاخْفِضْ 23أوَْ كِلََهُمَا فلَََ تقَلُْ لهَُمَا أفُه

ِ ارْحَمْهُمَا  حْمَةِ وَقلُْ رَبه ا )لهَُمَا جَناَحَ الذُّلهِ مِنَ الرَّ  (24كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِير 

Terjemahnya:Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak 
keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

63
 

Setelah memerhatikan dua ayat di atas, maka ditemukan bahasan karakter 

yang mencakup aqidah, ibadah, serta akhlak (karakter) yang mesti dijiwai oleh 

seorang anak tentang bagaimana berkomunikasi pada kedua orang tua dengan 

pendekatan karakter. Dimikian halnya fungsi orang tua dalam menanamkan nilai-

nilai moral untuk membentuk manusia yang berkarakter di kemudian hari.
64

  

Berawal dari sinilah, pondasi pokok yang harus melekat dalam lingkup 

keluarga adalah prinsip ketauhidan. Nilai-nilai tauhid merupakan keniscayaan 

bagi orang tua dalam pendidikan karakter sang anak dalam penanamaan identitas 

keimanan sejak dini yang meliputi: 

1. Menghadirkan keteladanan 

Allah swt berkomuikasi dengan Nabi Muhammad saw. dalam ayat ini  

 وَقضََى رَبُّك

 Terjemahnya: “dan Tuhanmu telah memerintahkanmu”
65

 

 Komunikasi tersebut sebagai bukti yang dimiliki Nabi Muhammad saw. 

yang telah sampai ke level insan paripurna untuk menghadirkan keteladanan 
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dalam pengimplementasian nilai-nilai karakter. Selanjutnya dalam dalam QS al-

Ahzab/33:21.
66

 

 حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ  اللََِّّ  رَسُولِ  فيِ لكَُمْ  كَانَ  لقَدَْ 

Terjemahnya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu.
67

 

 Al-Zamakhsyari> dalam tafsir karya Prof. Quraisy Shihab, dalam 

menafsrikan ayat di atas menyebutkan bentuk “keteladanan” pada diri 

Rasulullah  saw; Pertama, seluruh kepribadian beliau adalah keteladanan; kedua, 

terdapat pada kepribadian beliau hal-hal yang pantas untuk ditiru atau 

diteladani.
68

   

2. Melatih anak didik untuk istiqamah baik dalam beribadah dan 

beramal sholeh.  

3. Memberikan kesadaran akan prinsip-prinsip/ dasar-dasar akhlak,  

QS. al-Isra>’/17:3.  

 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ا

Terjemahnya: dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
69

 

4. Menanamkan pembiasaan pada peserta didik untuk istiqamah dalam 

beramal. QS Luqma>n/31:17. 

لََةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ   ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّ

 إنَِّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ  

 

Terjemahnya: Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah 
(manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang 
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mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

70
 

5. Membentuk sikap, tingkah laku, dan ucapan jujur nan sopan pada diri 

peserta didik. QS al-Isra>’/ 17: 23.
71

 

ٍ وَلََّ تنَْهَرْهُمَا ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلََهُمَا فلَََ تقَلُْ لهَُمَا أفُه  إمَِّ

ا   وَقلُْ لهَُمَا قوَْلَّ  كَرِيم 
Terjemahnya: “Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. 

 Sebagai orang tua/wali, harus pandai-pandai dalam menempatkan dirinya 

pada pembinaan anak didik yang masih belia, bila tidak maka ketegangan akan 

menghiasi hari-harinya. Hal ini berimbas pada karakter anak nantinya, karena 

selalu mendengarkan ucapan yang amoral dari kedua orang tuanya.   

Selain ayat-ayat mengenai penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan 

keluarga, penulis melihat ayat-ayat yang berkenaan dengan karakter secara 

umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Misalnya beberapa kisah 

Nab-nabi yang secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada umat-umat 

setelahnya agar memelihara karakter untuk kemaslahatan orang banyak. 

Misalnya dalam QS al-Syu’ara>/26:137.  

لِينَ إنِْ هَذَ   ا إِلََّّ خُلقُُ الْْوََّ

Terjemahnya: (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-
orang terdahulu.

72
 

 Ayat di atas menggunakan bentuk mufrad “khuluq” dari kata akhla>q 

dalam al-Qur’an. Adapun bentuk jamaknya “Akhla>q” tidak ditemukan di 

dalamnya. Berkenaan dengan  karakter, ayat ini menyinggung tentang umat Nabi 
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Hud yang enggang mendengarkan nasehat dari Nabi mereka. Parahnya, mereka 

mencibir dan mengolok-ngolok Nabi Hud, sehingga Allah swt. menurunkan Azab 

kepada mereka. Ayat lainnya yang memakai term khuluq disebutkan dalam QS 

al-Qalam/68:4.  

 وَإنَِّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
Terjemahnya: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti 
yang luhur.

73
  

Dalam ayat di atas menerangkan kepribadian luhur nan agung yang 

dimiliki Nabi Muhammad saw. yang membuatnya dikagumi oleh semua 

kalangan, baik kawan maupun lawan. Termasuk kepribadian Nabi saw. Yang 

jujur sudah santer terdengar di masyarakat Arab pada saat itu.
 74

Ayat yang 

terakhir ini secara tidak langsung memberikan pelajaran tentang pentingnya 

penanaman nilai-nilai karakter melalui kepribadian yang luhur yang diterapkan 

oleh Nabi Muhammad saw.   

Selain term khuluq, term lain yang memiliki kemiripan makna seperti 

karakter, etika dan moral, karena term tersebut bukanlah bahasa Arab, maka 

tidak ditemui dalam al-Qur’an karena bahasa al-Qur’an tersusun dari bahasa 

Arab.
75

  

Ayat-ayat yang bertalian dengan karakter mahmu>dah (terpuji), ditemukan 

dalam banyak titik dalam al-Qur’an, misalnya ayat tentang ta’awun (tolong 

menolong), s}abr (sabar), rahmah (kasih sayang), tawa>d{u (rendah hati), muru>’ah 

(menjaga hati orang lain), iqtis}a>d (hemat), qana>’ah (merasa berkecukupan) haya> 

(malu), iklas, syukur, pemaaf, adil dan lain sebagainya.  

                                                           
73 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 564 

74 Hasan Zaini, “Perspektif al-Qur’an tentang Pendidikan Karakter”, Jurnal Ta’dib, Vol. 

16, No.1 (Juni 2013), h. 6 

75 Hasan Zaini, “Perspektif al-Qur’an tentang Pendidikan Karakter”, Jurnal Ta’dib, h. 6 



 
 

 

Demikian halnya dengan ayat-ayat karakter mazmu>mah, yang harus 

dijauhi juga ditemukan pada banyak titik dalam al-Qur’an, misalnya ayat-ayat 

berkenaan dengan hasad (dengki), takabbur (sombong), bukhl (kikir), kidzb 

(dusta), khiya>nah (khianat), z}a>lim ( aniaya), kufr (tidak bersyukur), riya> (ingin 

disanjung), isra>f (berlebih-lebihan), g}i>bah (gosip/gunjing), tabzi>r (boros), 

kasal/kusa>la> (bermalas-malasan), dan lain sebagainya.  

C. Analisis terhadap Surah al-Hujurat Ayat 11-13 

Surah al-H{ujura>t tergolong ke dalam surah Madaniah atau surah yang 

turun ba’da al-hijrah (setelah hijrah). Pengelompokan surah ini berdasarkan pada 

kesepakatan ulama, bahkan pada ayat 13, diawali dengan ياأيها الناس yang 

menjadi ciri utama surah Makkiah juga turun setelah peristiwa hijrah. Walaupun 

terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika haji wada>’ (haji 

perpisahan), yaitu di Mekkah, namun kes}ahihan riwayat ini masih 

diperbincangkan. Kalaupun riwayat tersebut s}ahih, bukan berarti ayat tersebut 

tergolong makkiah, karena haji wada>’ terjadi setelah hijrah, kecuali bagi yang 

berpendapat bahwa semua ayat yang turun di Mekkah tergolong Makkiah.
76

  

 T{a>hir bin A{syu>r menyebutkan dalam tafsirnya:  

يتَْ فِمي جَمِيمملِ الْمَصَماحِفِ وَكُتمُبِ السُّممنَّةِ وَالتَّفْسِميرِ سُمورَةَ الْحُجُممرَاتِ وَلمَيْسَ لهََمما  سُممهِ

مةِ نِمدَاءِ  اسْمٌ غَيْرُهُ، وَوَجْهُ تسَْممِيتَهَِا أنََّهَما ذكُِمرَ فيِهَما لفَْمظُ الْحُجُمرَاتِز وَنزََلمَتْ فِمي قصَِّ

بنَِمممي تمَِممميمٍ رَسُمممول الله صَممملَّى اللهُ عَليَْمممهِ وَسَممملَّمَ مِمممنْ وَرَاءِ حُجُرَاتِمممهِ، فعَرُِفمَممتْ بهَِمممذِهِ 

ضَممافةَِز وَهِمميَ مَدَنيَِّممةٌ بِاتهِ  مما نمَمزَلَ بعَْممدَ الْهِجْممرَةِ، وَحَكَممى الِْْ فمَماقِ أهَْمملِ التَّيوِْيمملِ، أََّْ مِمَّ

تقْاَنِ »السُّيوُطِيُّ فيِ  يَّةٌ وَلََّ يعُْرَفُ قاَئِلُ هَذاَ الْقوَْلِ « الِْْ .قوَْلَّ  شَاذًّا أنََّهَا مَكهِ
77
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“Semua mushaf, kitab hadis, dan kitab tafsir menamakan surah ini dengan 
surah al-H{ujura>t dan tidak ditemukan satupun nama selainnya. 
Disematkannya nama al-H{ujura>t karena disebutkan lafal al-H{ujura>t di 
dalamnya. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Bani> Tami>m yang 
memanggil Nabi Muhammad saw. padahal beliau sedang berada di 
kamarnya, sehingga dinamakanlah surah Hujura>t (kamar). Sebagaimana 
kesepakatan ahli tafsir, surah ini tergolong Madaniah, yaitu surah yang 
turun setelah Hijrah. Al-Suyu>ti> dalam karyanya al-itqa>n menyebutkan 
pendapat syadz bahwa ayat ini tergolong Makkiah, hanya saja tidak 
diketahui siapa yang menuturkan pendapat tersebut.”   

 Salah satu tujuan diturunkannnya surah ini, yaitu untuk membina orang 

beriman terkait cara berinteraksi dengan penciptanya, diri sendiri, maupun orang 

lain. Akhlak manusia tidak semata sisi lahiriah melainkan juga berkenaan dengan 

hati.
78

 Sisi lahiriah dan batiniah merupakan dua hal yang saling menopang 

karakter manusia, orang yang tampil dengan keindahan perilaku secara kasat 

mata belum tentu berjiwa mulia, sehingga managemen hati merupakan bagian 

yang paling penting dalam penanaman nilai-nilai  karakter. Berikut beberapa 

analisis seputar surah al-H{ujurat ayat 11-13:  

1. Mufrada>t (Kosa Kata) Surah al-H{ujura>t Ayat 11-13 

Sebagai pengantar untuk memahami dan mendalami Surah al-H{ujurat, 

terdapat beberapa kata kunci mufradat surah al-H{ujura>t ayat 11-13 sebagai 

berikut: lafal  ْيسَْخَر  (yaskhar)  yaitu mengungkit kekurangan/aib orang lain 

dengan maksud menertawakan, baik dalam bentuk ucapan, tingkah atau 

perbuatan.
79

  

Lafal  ٍقوَْم (qaum) biasanya ditujukan terhadap sekelompok manusia. 

Penggunaanya pertama kali untuk laki-laki saja karena wanita secara khusus 

disebutkan dalam ayat tersebut. Sebenarnya qaum sudah mencakup wanita jika 

dilihat dari beberapa penggunaan beberapa kata dalam al-Qur’an yang mengarah 
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pada laki-laki misalnya lafal al-mu’minu>n yang bisa saja mencakup al-mu’mina>t 

(wanita yang beriman). Hanya saja pada ayat itu mempertegas dengan 

menyebutkan lafal nisa (perempuan) berhubung olok-olokan dan merumpi 

biasanya terjadi pada perempuan.  

Lafal تلَْمِزُوا (talmizu>) bersumber dari kata  ُاللَّمْز )al-lamz(. Terdapa 

beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai arti kata ini. Misalnya, Ibnu 

A<syu>r memaknainya sebagai ejekan secara langsung terhadap objek baik tangan, 

bibir, isyarat atau kata-kata yang dianggap sebagai ejekan atau intimidasi. Hal 

ini merupakan bentuk ketidaksopanan dan kezaliman.  

Lafal النَّبْزُ    tana>bazu>  ( berasal dari kata(  تنَابزَُوا  (al-nabz) yang berarti 

gelar buruk. Sementara  al-tana>buz berarti saling memberi gelar yang buruk. 

Dalam artian ada hubungan timbal balik, lain halnya dengan al-lamz pada 

kalimat sebelumnya. Selain karena al-tana>buz lebih sering terjadi dari pada al-

lamz, gelar buruk secara umum diutarakan secara terang-terangan kepada yang 

bersangkutan. Dengan demikian orang yang tersinggung karena panggilan 

tersebut, akan membalas dengan panggilan yang buruk pula, sehingga terjadilah 

saling memberi gelar buruk (tana>buz).  

Lafal  ُالَّسْم (al-Ism) tidak berarti nama pada ayat ini, melainkan berarti 

sebutan. Seolah-olah dinyatakan seperti ini: “seburuk-buruk sebutan adalah 

menyebut orang lain dengan sebutan kefasikan padahal yang bersangkutan telah 

disifati dengan nilai-nilai keimanan.” Tidak lain karena keimanan merupakan 

lawan dari kefasikan.  

Lafal اجْتنَبِوُا (ijtanibu>) akar katanya adalah  ُجَنْب (janb) bermakna 

samping. Mengesampingkan perihal tertentu sama halnya menjauhkan dari 

jangkauan tangan. Karenanya  lafal tersebut diartikan jauhi. Penyisipan huruf ta’ 



 
 

 

 berfungsi sebagai penekanan yang berarti “bersungguh-sungguhlah” yaitu ( ت)

usaha dengan penuh kesungguhan dalam rangka menjauhi prasangka buruk.
80

 

Lafal تجََسَّسُوا (tajassasu>) berasal dari kata َّجَس (jassa) yaitu berupaya 

mencari tahu dengan cara sembunyi-sembunyi. Karenanya mata-mata disebut 

ja>su>s. Sementara lafal  َْيغَْتب (yag{tab)  diambil dari kata  yang (gi>bah)  غِيْبةَُ 

bersumber dari kata  ُغَيْب (gaib)  berarti tidak hadir.
81

  

Selanjutnya lafal شُعوُب  (syuu>b) merupakan bentuk jamak dari  َبعْ ش  

sya’b yang mengarah kepada kumpulan dari beberapa qabi>lah, biasanya berarti 

suku dengan merujuk pada kakek yang sama. Sedangkan تعَاَرَفوُا  (ta’a>rafu)>  

berasal dari عَرَف ‘(arafa)   yang bermakna mengenal. Sigah yang digunakan 

pada ayat tersebut bermakna timbal balik, sehingga bermakna saling mengenal.  

Lafal  ْأكَْرَمَكُم (akramakum)  berasal dari kata  َرَمَ ك  (karama) yang 

bermakna baik atau spesial. Sehingga orang yang baik adalah orang yang 

mempunyai akhlak yang baik kepada Allah swt dan makhluk lainnya.
82

    

2. Asba>b al-Nuzu>l Surah al-H{ujurat ayat 11-13 

Berkaitan dengan Sabab Nuzu>l  ayat 11,  Ibnu Abbas menyebutkan , “ayat 

tersebut turun berkenaan dengan sahabat yang benama Tsabit bin Qais yang 

memiliki masalah pada pendengarannya”. Bila sahabat lainnya datang 

mendahuluinya dalam majelis Nabi Muhammad saw, maka sahabat tersebut akan 

meluangkan tempat duduk ketika Tsabit datang, maka Tsabit bisa duduk di 
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sebelah Nabi Muhammad saw, agar lebih mudah mendengarkan tentang hal-hal 

yang beliau sampaikan.
83

   

Pada suatu hari, Tsabit tiba di mesjid saat salat subuh telah berlangsung 

satu rakaat bersama Nabi Muhammad saw. Tatkala salat selesai, beberapa 

sahabat mengambil tempatnya dalam majelis tersebut. Setiap orang yang duduk 

enggan berpindah dari sana, pada akhirnya tak seorangpun yang bersedia 

memperkenankan tempat duduknya bagi orang lain, sehingga orang yang belum 

kebagian tempat duduk harus berdiri.  

Setelah Tsabit menuntaskan salatnya, dia melangkahi orang-orang dan 

berseru, “lapangkanlah, lapangkanlah (baca: berikan tempat), para sahabat 

kemudian melapangkan sampai Tsabit berada di dekat Nabi Muhammad saw. 

Namun antara Tsabit dan Nabi saw terdapat seseorang yang menghalangi 

jaraknya. Tsabit kembali menyeru, “lapangkanlah”. Orang tersebut menjawab, 

“anda telah mendapatkan tempat, maka silahkan duduk”. Tsabit kemudian duduk 

dengan rasa kesal di belakang orang tersebut. Tsabit bertanya, “siapakah orang 

ini?”. Para sahabat di sana menjawab, “Fulan”. Tsabit menyidir, “oh, anak 

Fulanah?”. Tsabit mengolok-olok orang di depannya dengan kalimatnya. 

Maksudnya, bagaimana statusnya pada zaman Jahiliah. Sehingga orang tersebut  

merasa malu, sehingga turunlah ayat ini.  

Dalam pendapat lain, ayat ini turun berkenaan dengan Ikrimah bin Abi 

Jahal. Tatkala dia tiba di Madinah dengan status telah beragama Islam. Pada saat 

itu, setiap orang yang melihatnya, akan berkata, “ (dia) putra fir’aun umat ini.” 

Ikrimah kemudian melaporkan masalah tersebut kepada Nabi Muhammad saw, 

lalu turunlah ayat ini. 
84
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Kemudian Sabab Nuzu>l ayat 12, disebutkan dalam sebuah riwayat, ayat 

ini turun berkenaan dengan dua sahabat Nabi Muhammad saw. yang 

menggunjing kawannya. Kejadiannya berawal dari kebiasaan Nabi Muhammad 

saw. yang mengumpulkan laki-laki miskin dengan dua laki-laki kaya ketika 

melakukan perjalanan. Lelaki miskin tersebut melayani keduanya.  

 Pada peristiwa di atas, Nabi saw. mengumpulkan Salman dengan dua 

lelaki lainnya. Suatu saat, Salman tiba di rumah lebih awal, dan tertidur tanpa 

sempat menyediakan makanan hingga keduanya datang dan tidak mendapatkan 

makanan dan lauk. Mereka mengatakan pada Salman, “berangkatlah, mintalah 

lauk dan makanan pada Nabi Muhammad saw”. Pada akhirnya Salman berangkat 

menemui Nabi saw. Nabi berkata,“datanglah ke Usamah bin Zaid dan beritahu 

kepadanya, bila dia masih memiliki kelebihan makanan, mintalah dia 

memberikannya padamu”.
 85  

 Pada waktu itu, Usamah merupakan bendaharawan Nabi saw. Salman pun 

mendatangi Usamah. Usamah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki 

makanan. Salman kemudian pulang memberitahukan perihal tersebut. Keduanya 

berkata, “Sebenarnya Usamah memiliki sesuatu hanya saja dia pelit”. Kemudian, 

keduanya menyuruh Salman ke kediaman sekelompok sahabat dan hasilnya tetap 

sama. Keduanya berkata, “andai saja kita menyuruh Salman ke Sumur Samihah, 

maka airnya akan menjadi panas.” 

Kemudian keduanya menguntit (memata-matai) keadaan Usamah, apakah 

dia memiliki sesuatu (atau sebaliknya). Hingga keduanya ditemukan oleh Nabi 

Muhammad saw. kemudian beliau Bersabda, “mengapa saya melihat daging 

segar pada mulut kalian.”  Keduanya menjawab, “Wahai Nabi Allah, demi Allah, 

kami belum menyantap daging atau selainnya hari ini.” Beliau bersabda, “tetapi 
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kalian berdua telah menyantap daging Salman dan Usamah.” Maka diturunkanlah 

ayat tersebut.
86

 

Selanjutnya Sabab Nuzul ayat 13, dikisahkan oleh al-Zuhri>, Rasulullah 

saw memberi perintah kepada Bani Bayad}ah agar menikahkan Abu Hindun 

bersama seorang wanita dari kalangan mereka. Kemudian mereka bertanya pada 

Nabi saw, “perlukah kami menikahkan anak perempuan kami bersama dengan 

budak kami sendiri?” sehingga turunlah ayat ini, “Wahai manusia, sesungguhnya 

Kami menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan engkau berbangsa-bangsa.” al-Zuhri> menyebutkan, “ayat tersebut 

turun tentang Abu> Hindun secara khusus”.
87

  

3. Studi Munasabah Surah al-H{ujura>t 

a. Muna>sabah Surah  

 al-Biqa>I menyebutkan siginifikansi surah ini dengan surah sebelumnya, 

surah al-Qita>l  mengutarakan perihal peperangan dan menamakan surah tersebut 

dengan surah Muhammad lantaran diawali dengan menyinggung nama Nabi 

Muhammad saw. serta segala keagungannya. Setelah surah al-Qita>l, disusul surah 

al-Fath} yang menyebutkan mengenai kemenangan dan diakhiri berupa sanjungan 

terhadap Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya. Sementara pada surah 

ini (al-H{ujura>t), memberikan tuntunan tentang adab dan sopan santun baik dalam 

perkataan maupun perbuatan sehingga umat Islam termasuk dalam golongan 

umat Nabi Muhammad saw. yang membuat dekat dengan beliau.
88

 

b. Muna>sabah Surah al-H{ujura>t ayat 11-13     

Ayat 11 sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang 

memerintahkan isla>h} karena perselisihan yang muncul sedangkan ayat 11 
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mengarahkan tentang perihal yang mesti dihindari agar tidak menimbulkan 

perselisihan. Lanjut ke ayat 12 yang juga memberi petunjuk tentang hal-hal yang 

harus dijauhi untuk menghindari perselisihan, hanya saja ayat 12 sifatnya 

tersembunyi. Ayat 13 mengarahkan tentang adab-adab pergaulan antar sesama 

muslim, ayat tersebut menguraikan dasar-dasar hubungan antar manusia sehingga 

nida> atau panggilannya tidak lagi tertuju kepeda orang beriman layaknya ayat-

ayat sebelumnya, tetapi panggilan terhadap jenis manusianya.
 89

  

 

 4. Penafsiran Surah al-H{ujura>t Ayat 11-13 

Surah al-H{ujura>t yang tidak lebih dari 18 ayat ini termasuk dalam surah 

Madaniah, surah yang agung ini meliputi berbagai hakikat akidah, syariah, dan 

kemanusiaan. Pembahasannya sangat luas dan cakupannya masuk ke dalam qalbu 

manusia,  menimbulkan pikiran yang mendalam dan konsep yang urgen bagi 

nalar dan hati manusia. Di samping itu, surah ini mencakup pelbagai cara dalam 

penciptaan, penataan,, serta model-model pendidikan dan pembinaan. Padahal 

kuantitas ayatnya kurang dari seratus.
90

  

Surah tersebut membahas dua hal yang sangat penting sebagai bahan 

renungan. Hal yang muncul pertama kali tatkala mempelajari surah ini adalah 

hampir semua ayat di dalamnya membahas tentang penataan dunia yang 

sempurna, yaitu dunia yang tinggi, indah, suci, dan sehat. Dunia yang 

menjunjung aturan, landasan, prinsip, dan manhaj yang menjadi akar/pondasi 

dunia ini sehingga dunia ini tegak dan terpelihara, yaitu dunia yang berdasarkan 

aturan-aturan Allah swt., dunia yang mengantarkan hati selalu suci dan bersih, 

lisan yang terpelihara yang menjadikan jiwa pemiliknya menjadi bersih.  
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Pada saat yang sama, dunia ini tentunya memiliki aturan/ tatanan dalam 

segala hal. Aturan berupa syariat dan sistem yang menjadi landasan keselarasan 

kehidupan.. Sehingga terwujud keselarasan antara sisi batiniah dan lahiriah, 

syariat dan perasaan saling terhubung, keseimbangan antara motivasi dan 

pengendalian, dan keharmonisan antara tindakan dan perasaan dalam 

mendekatkan diri kepada Allah swt.
91

 

Sebagaimana disinggung sebelumnya mengenai cakupan ayat ini yang 

banyak membahas tentang penataan kehidupan. Ayat 11-13 secara khusus 

membahas tatanan kehidupan dari sisi lahiriah dan batiniah. Seperti firman Allah 

swt. dalam QS al-H{ujura>t/49:11. 

ا لَّ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسى أنَْ يكَُونوُا خَيْرا  مِنْهُمْ وَلَّ نِساءٌ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُ

مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْ يكَُنَّ خَيْرا  مِنْهُنَّ وَلَّ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَّ تنَابزَُوا بِالْْلَْقابِ بئِسَْ 

 ُ يمانِ وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فيَ  ولئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ الَّسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِْْ
 
Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan 
jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain 
(karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu 
sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah 
beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-
orang yang zalim.

92
  

 

Allah swt. tidak senang terhadap orang yang gemar mengolok-olok 

sesamanya, baik mencela maupun merendahkan. Dalam hadis sahih dipertegas 

bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:  

، وَغَمْطُ النَّاسِ  ِ الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقه
93
 

                                                           
91 Sayyid Qut}b, Tafsi>r fi> Z{ila>l al-Qur’an,  h. 3335   

92 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.516 

93 Muslim bin Hajja>j Abu al-H{asan al-Qusyairi> Al-Naisabu>ri>, S{ah}ih} Muslim, Juz 1 

(Beirut, Dar Ihya> al-‘Arabi>.t.th), h. 93.   



 
 

 

Artinya: “Keangkuhan itu menolak yang haq dan merendahkan sesama 
manusia” 

Maksudnya menghina atau merendahkan. Perihal tersebut tentu 

hukumnya haram. Karena adakalanya orang yang direndahkan lebih mulia dan 

dicintai  Allah swt. daripada orang yang merendahkan.
94

  

Ibnu Zaid menuturkan, “janganlah orang-orang yang disembunyikan oleh 

Allah swt. dosa-dosanya mengolok-mengolok orang lain yang dosa-dosanya 

diperlihatkan oleh Allah swt. karena bisa jadi diperlihatkannya dosa-dosanya di 

dunia menjadi hal yang positif baginya di hari kemudian.
95

   

Ayat ini dimulai dengan  يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا yang berarti Allah swt. secara 

tegas memberi peringatan kepada orang-orang mukmin agar tidak mengolok-

ngolok orang mukmin lainnya. Seseorang tidak boleh terpedaya dengan tampilan 

fisik yang memprihatinkan yang menjadikannya bisa seenak perutnya mengolok-

olok orang lain.  

Prof. Quraisy Shihab memberi keterangan kata yash}ar  yang berarti 

mengungkap kekurangan atau aib orang lain agar yang bersangkutan ditertawai, 

baik berupa ucapan, perbuatan, dan perilaku.  

Lebih lanjut, firman Allah:  َيْرا  مِنْهُمعَسى أنَْ يكَُونوُا خ  , “boleh jadi 

mereka (diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).” al-

Qurt}ubi> menyebutkan قوم merupakan bentuk jamak dari kata ِقائم (yang berdiri). 

Pada penggunaanya, ditujukan untuk setiap jama’ah, walaupun jama’ah tersebut 

tidak dalam posisi berdiri. Lafal قوم mencakup kaum hawa melalui pendekatan 

majaz.  

                                                           
 Lihat: Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar Ibn   وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ: احْتقَِارُهُمْ وَاسْتِصْغَارُهُمْ، وَهَذَا حَرَامٌ 94

Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz.7,  Cet. II , ( t.tp: Da>r T}aybah. 1420 H/1999 M), h. 376.  

نْيَا خَ   95 ُ، فَلعََلَّ إظِْهَارَ ذنُوُبِهِ فِي الدُّ نْ كَشَفَهُ اللََّّ ُ عَليَْهِ ذنُوُبَهُ مِمَّ يْرٌ لهَُ فيِ الْْخِرَةِ لََّ يسَْخَرُ مَنْ سَترََ اللََّّ    Lihat: Abu> 

‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, Tafsi>r al-Qurt}ubi>: al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n,  h.325.  



 
 

 

Pada ayat tersebut sengaja disinggung khusus tentang perempuan. “Dan 

janganlah wanita-wanita (Mengolok-olok) wanita-wanita lain”. Allah 

menyebutkan kaum hawa secara spesifik, karena perbuatan olok-olok sering kali 

terjadi di kalangan wanita dalam kehidupan sehari-hari.
96

  

Firman Allah swt,  ْوَلَّ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُم “Dan janganlah engkau mencela 

dirimu sendiri”. Imam al-T{abari> menyebutkan, “al-Lamz” bentuk celaan yang 

dilakukan menggunakan tangan, lidah, mata, bahkan isyarat. Sementara al-Hamz 

khusus celaan dengan menggunakan lidah.
97

   

 Kemudian firman Allah swt,  ِوَلَّ تنَابزَُوا باِلْْلَْقاب , “Dan janganlah engkau 

saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.”  Bermakna, hendaklah orang-

orang beriman menghindari panggilan atau gelar jelek yang tidak indah 

kedengaran. Imam Ahmad menuturkan bahwa ayat tersebut turun tentang Bani 

Salamah. Dia mengungkapkan, “Rasulullah saw. ketika sampai di Madinah, 

sementara tak satupun di kalangan kami kecuali memiliki dua dan tiga nama. 

Tatkala beliau menyapa salah satunya dengan nama-nama gelaran tersebut, 

merekapun berkata, “Ya Rasulullah, bahwasanya ia marah karena gelar tersebut’, 

sehingga turunlah ayat di atas.
98

  

 Secara tidak langsung, ayat ke-11 ini menjelaskan bahwa parameter 

kemuliaan di sisi Allah swt. barangkali berbeda dengan parameter kemuliaan di 

sisi manusia pada umumnya. Banyak hal yang telah diyakini baik oleh sebagian 

manusia terhadap sesamanya, padahal Allah swt. telah memberi ketetapan 

mengenai parameter kebaikan. Sehingga bilamana manusia memakai ukuran 

                                                           
كْرِ لِْنََّ السُّخْرِيةََ مِنْهُنَّ أكَْثرَُ  96  :<Lihat: Abu> ‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, Tafsi>r al-Qurt}ubi   أفَْرَدَ النهسَِاءَ بِالذهِ

al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n,  h. 326. 

شَارَةِز وَالْهَمْزُ لََّ يكَُونُ إلََِّّ بِاللهِسَانِ  اللَّمْزُ بِالْيَدِ وَالْعيَْنِ وَاللهِسَانِ  97 وَالِْْ   Lihat: Abu> ‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, 

Tafsi>r al-Qurt}ubi>: al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n,  h. 327.  

98 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar Ibn Kas \i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,, h. 376. 



 
 

 

yang telah Allah tetapkan, maka manusia itu enggan menghina atau mengolok-

olok.
99

  

Orang yang mengenakan pakaian compang-camping atau terdapat bagian 

tubuhnya yang cacat atau tidak fasih saat berbicara, tidak menjadikan sepasang 

mata yang memadangnya untuk berani mengolok-oloknya karena barangkali 

mereka yang tampak lusuh tersebut memiliki jiwa yang lebih ikhlas dan suci 

terbebas dari sifat-sifat tercela.   

Menarik untuk mengamati riwayat berikut: 100 

ما يسرنى أنى  :عن عائشة قالت : حكيت للنبى صلهى الله عليه وسلهم رجلَ فقال

حكيت رجلَ وأن لى كذا وكذا، قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت  

بيدها هكذا تعنى أنها قصيرة، فقال: لقد مزحت بكلمة لو مزجت بماء البحر 

 101لمزجته
“Dari Aisyah ra. beliau berkata: saya menceritakan seorang laki-laki di 
hadapan Nabi Muhammad saw. Lalu beliau bersabda: ‘saya tidak senang 
bilamana saya menceritakan seorang laki-laki sementara aku juga begini 
dan begini,’ Aisyah kemudian berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya 
S}afiyah adalah seorang perempuan . . . . Aisyah memeragakan dengan 
tangannya yang bermakna bahwasanya S{afiyah itu pendek.’ Sontak 
Rasululah saw. bersabda: ‘Sesungguhnya engkau (Aisyah) telah 
mengeruhkan dengan satu kata, seandainya engkau mencampurkan kata-
katamu itu dengan air laut, maka air laut itu pasti menjadi keruh (berubah 
rasa dan baunya) seluruhnya.’ (HR. Tirmizi)” 

Ayat kesebalas ini memberikan isyarat kepada orang beriman dalam 

menjaga persatuan serta menjauhi benih-benih pertengkaran dengan 

menghilangkan kebiasaan olok-olok pada sesama. Sesama orang beriman 

layaknya satu raga, yang menopang satu dengan lainnya, bilamana satu yang 

tersakiti, maka yang lain ikut merasakan perihnya. Orang yang terbiasa dengan 

                                                           
99  M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, . Vol. 

I, Cet. II. Jakarta: Lentera Hati, 2009.), h. 253 

100 Ah}mad bin Mus}t}afa> al-Mara>gi, Tafsi>r al-Mara>gi>,  Juz. 26, Cet. I, (Mesir: t.p. 1365 

H/1945M) , h.34.  

101 Muh}ammad bin ‘I<sa> al-Tirmiz\i, al-Ja>mi‘ alKabi>r: Sunan al-Tirmiz\i>, Juz IV, (Beiru>t: 

Da>r al-Garb al-Islami>. 1998 M), h. 275. 



 
 

 

ejekan, umpatan, olok-olok, sama halnya jika ia mencederai dirinya sendiri yang 

tentunya mendatangkan kerusakan internal  pada tubuh umat Islam.  

 Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49:12. 

ا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بعَْضَ الظَّنهِ إِثمٌْ وَلََّ تجََسَّسُوا وَلََّ   ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِر 

َ إِنَّ   ايغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْض   أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ ييَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْت ا فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللََّّ

ابٌ رَحِيمٌ  َ توََّ  اللََّّ

Terjemahnya: Wahai rang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu 
yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa 
jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang.

102  

Jika pada ayat sebelumnya membahas kebiasaan buruk yang sifatnya 

terang-terangan, maka pada ayat keduabelas ini membahas kebiasaan buruk yang 

sifatnya tersembunyi. Kata اجْتنَبِوُا merupakan turunan dari kata  َنْبُ ج  bermakna 

samping. Mengesampingkan mempunyai makna menjauhkan dari jangkauan. 

Pada ayat ini kata tersebut bermakna jauhi. Terdapat tambahan huruf ta  (antara 

fa fi’il dan ‘ain fi’il) berperan sebagai bentuk penekanan, sehingga kata  اجْتنَبِوُا 

bermakna kesungguhan. Usaha yang disertai kesungguhan dalam menjauhi 

prasangka buruk.
103

 

Allah swt dengan tegas melarang orang beriman banyak prasangka 

kepada saudaranya. Maksudnya menaruh prasangka (tuduhan) pada kerabat, 

keluarga, dan manusia secara umum yang bukan pada tempatnya.
104

 Alasannya 

karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Umar bin Khat}t}ab berkata,”Janganlah 

engkau berprasangka melainkan prasangka yang baik terhadap ungkapan yang 

                                                           
102 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.517 

103 M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h.255.  

نُ لِلْْهَْلِ وَالْْقََارِبِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ مَحَلهِهِ  104  Lihat Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar   وَهُوَ التُّهْمَةُ وَالتَّخَوُّ

Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, h. 377. 



 
 

 

diucapkan oleh saudaramu yang beriman. Padahal engkau mendapatkan 

kemungkinan adanya kebaikan dalam ungkapan itu.” 
105 

Dari Abu> Hurairah \, Rasulullah saw.  bersabda:  

إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ  أكَْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلََّ تحََسَّسُوا، وَلََّ تجََسَّسُوا
، وَلََّ  106

ِ إِخْوَان ا  تنَاَفسَُوا،  وَلََّ تحََاسَدُوا، وَلََّ تبَاَغَضُوا، وَلََّ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ

Artinya: Hindarilah prasangka, karena prasangka itu sedusta-dustanya 
perkataan. Janganlah kalian, menguping, menguntit orang lain, bersaing 
yang tidak sehat, saling hasad, saling membenci, serta saling 
membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara.(HR. 
Malik)

107
  

 Prasangka yang dimaksud pada ayat ini adalah prasangka yang tidak 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Beda kasusnya jika terdapat seseorang 

yang terkenal berperangai buruk, senang mengganggu, atau berbuat onar, maka 

wajar saja orang lain menaruh curiga dan berprasangka terhadapnya sebagai 

bentuk kewaspadaan terhadap kondisi-kondisi yang tak diinginkan. Terlebih di 

dalam kondisi sekarang, terdapat tempat-tempat tertentu yang memiliki angka 

kriminal yang sangat tinggi. Banyak kasus yang terjadi, karena korban kurang 

waspada bahkan cenderung acuh terhadap bahaya yang sewaktu-waktu datang 

menghampirinya. Dalam keadaan seperti ini, tidak berdosa jika seorang menaruh 

prasangka selama masih dalam takaran yang wajar.  

 Menurut al-Qurt}ubi>, prasangka ada dua keadaan, yaitu:  

1) Keadaan yang diketahui dan dikuatkan oleh beberapa dalil (bukti), 

jadinya hukum dapat diputuskan dengan prasangka. Sebagian besar 

hukum-hukum syariat itu diputuskan berdasar  ِغَلبَةَِ الظَّنه (prasangka yang 

                                                           
105 Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l ibn ‘Umar Ibn Kas \i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, h. 377.  

106 Dalam riwayat lain:” ولَّ تجسسوا، ولَّ تحسسوا” dengan taqdi>m dan ta’khi>r. Lihat: Ma>lik 

bin A<nas bin Ma>lik al-Madani>, al-Muwat}t}a’, Juz. 5, Cet. 1 (Abu Dhabi: Muassah Zaid Sult}a>n A<li>, 

1425H/2004M), h. 1333.  

107 Ma>lik bin A<nas bin Ma>lik al-Madani>, al-Muwat}t}a’, Juz. 5, Cet. 1 h. 1333.  



 
 

 

kuat), misalnya qiya>s, khabar wahid, termasuk nilai kerusakan benda dan 

besaran denda terhadap bentuk jinayah (kriminal).  

2) Keadaan munculnya sesuatu (prasangka) pada diri seseorang tanpa 

disertai bukti yang mendukung prasangka itu, sehingga keadaan itu tidak 

lebih utama dari lawannya (dilematis). Maka ini disebut   ُّالشَّك (ragu), 

maka tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan keraguan, prasangka 

inilah yang dimaksud  ُّالْمَنْهِي ( terlarang) sebagaimana disebutkan di atas.  

Imam al-Qurt}u>bi> membedakan prasangka dalam dua jenis:Mahmu>d 

(terpuji) dan mazmu>m (tercela)
108

. Prasangka terpuji merupakan prasangka yang 

menyelamatkan agama penyangka dan tersangka, sementara prasangka tercela 

berdampak sebaliknya yang bisa merusak agama penyangkanya.
109

  

 Prasangka tercela akan menimbulkan malapetaka berupa perpecahan di 

kalangan kaum muslimin,. Betapa banyak orang yang dulunya hidup ramai, rukun 

dan tentram, pada akhirnya berseberangan dengan kerabat, tetangga, sahabat 

bahkan pasangan hidupnya  lantaran pada mulanya saling menaruh  curiga yang 

berlebihan.  

 Selanjutnya Allah swt berfirman      اوَلََّ تجََسَّسُوا وَلََّ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْض    

“dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di 

antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”  Berkenaan dengan larangan 

ini, ulama dari Mazhab Ma>liki> menyebutkan, “Arti prasangka yang dimaksud 

pada ayat sebelumnya adalah tuduhan (kecurigaan). Kecurigaan yang tidak 

didukung bukti-bukti yang membenarkannya, seperti tuduhan berzina atau 

                                                           
108 Prasangka jenis mazmu>m ini yang dimaksud dalam ayat di atas : “bahwa sebagai 

prasangka itu dosa” 

109 Abu> ‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, Tafsi>r al-Qurt}ubi>: al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n, Juz 16, 

Cet. II ( Kairo: Da>r al-Kutub al-Mas}riyyah, 1384 H/1964 M), , h. 332. 



 
 

 

mengonsumi khamar sementara tidak ada dalil-dalil yang menguatkan tuduhan 

itu.  

Untuk menguatkan pernyataan tersebut, bahwa prasangka pada ayat 

sebelumnya bermakna tuduhan (kecurigaan), dapat dilihat pada ayat setelahnya 

 .”dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain“ وَلََّ تجََسَّسُوا

Alasannya karena sejak awal orang yang berprasangka itu sudah menaruh 

tuduhan (kecurigaan), lalu yang berprasangka berusaha menyelidiki, mencari 

tahu, mendengarkan segala informasi mengenai perihal tersebut, untuk 

memastikan tuduhan (kecurigaan) yang sudah ada dalam benaknya. Karenya, 

Nabi Muhammad saw dengan tegas melarang hal itu (mencari-cari kesalahan). 

Firman Allah pada ayat وَلََّ تجََسَّسُوا , Abu> Raja’, al H{asan membacanya 

dengan Qira>ah  َسَّسُواحَ وَلََّ ت  dengan memakai huruf h}a. Jika ditinjau maknanya, 

al-Tajassus berarti pencarian (pemeriksaan), sehingga dari sinilah muncul kata 

ja>su>s (mata-mata) yang berperan mencari tahu banyak hal.
110

 Sedangkan al-

Tah}assus bermakna segala hal yang ditemukaan manusia melalui panca 

inderanya.
111

   

Kemudian firman Allah swt,  dan janganlah" اوَلََّ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْض   

sebagian engkau menggunjing sebagian yang lain".  Menggunjing adalah 

membahas aib atau keburukan seseorang sementara orangnya tidak berada di 

sana tapi berada di tempat yang berbeda. Keadaan ini bisa saja menimbulkan 

benih-benih kemunafikan. Ketika orangnya tidak ada, dibahasa panjang lebar aib 

dan keburuknya. Namun ketika orangnya datang, maka pembahasan aib itu 

terhenti dan beralih menyanjung-nyanjung setinggi langit. Perbuatan ini tidak 

                                                           
 <Lihat: Abu  إِنَّ التَّجَسُّسَ) بِالْجِيمِ (هُوَ الْبَحْثُ، وَمِنْهُ قيِلَ: رَجُلٌ جَاسُوسٌ إِذَا كَانَ يبَْحَثُ عَنِ الْْمُُورِ  110

‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, Tafsi>r al-Qurt}ubi>: al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n,  h. 333.  

هِ  111 نْسَانُ ببِعَْضِ حَوَاسهِ -Lihat: Abu> ‘Abdillah Al-Qurt}ubi>, Tafsi>r al  وَبِالْحَاءِ: هُوَ مَا أدَْرَكَهُ الِْْ

Qurt}ubi>: al-Ja>mi’ li Ah}ka>m alQur’a>n,  h. 333  



 
 

 

lebih dari perbuatan hina bahkan pengecut. Membahas keburukan orang tatkala 

orangnya tidak di sana, sama halnya menyantap daging manusia yang telah 

menjadi mayat. Begitu hinanya! Kiranya engkau orang yang penuh rasa tanggung 

jawab, harusnya terus terang saja di hadapannya mengenai kesalahan-

kesalahannya, agar orang yang dibahas bisa mengubah kebiasaanya menjadi lebih 

baik.  

“Elok umbutnya pandang singkil, 

Dilipat lalu diperkalang; 

Manis mulutnya sehingga bibir, 

Hatinya bulat membelakang. 112
 

 Beberapa larangan pada ayat di atas, memberikan penekanan untuk 

menjaga hubungan antar sesama serta selalu mempertimbangkan dengan matang 

sebelum berujar tentang sesuatu. Khawatirnya, ucapan atau tindakan itu bisa saja 

menyakiti perasaan orang lain. Lidah memang tak bertulang, tapi banyak 

perasaan yang tidak bisa pulih lantaran lidah yang sembrono dalam berkomentar.  

 

 

 Selajutnya Allah swt. berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49:13. 

مْ شُعوُب ا وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُ 

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ اللََّّ  أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

Terjemahnya:  Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

113
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Ayat ini dimulai dengan firman Allah: “Hai manusia, sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”. Seruan ini 

bersifat umum yang berarti tidak hanya diperuntukkan kepada orang beriman 

melainkan manusia secara keseluruhan, bahwa asal muasal manusia tercipta dari 

seorang lelaki (Nabi A<dam as.) dan istrinya (Hawwa>’).    

 Lebih lanjut firman Allah: “dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling  mengenal”. Bermula dari proses penciptaan 

tersebut, kemudian manusia terus berkembang dan menciptakan sebuah 

komunitas besar berupa suku, kemudian dalam perkembangannya berproses 

menjadi  lebih besar lagi kemudian dinamakan sebagai bangsa.
114

 

Kata   اشُعوُب  (berbangsa-bangsa) dalam penggunaannya lebih luas 

ketimbang  َِقبَاَئل (bersuku-suku). Pendapat lain menyebutkan, “arti dari kata 

اشُعوُب    adalah penduduk negara-negara lainnya, sementara  َقبَاَئِل khusus ditujukan 

kepada orang-orang dari penduduk Arab. Seperti halnya  ُالْسْباَط ditujukan 

kepada orang-orang dari penduduk Bani Israil.” Dalam artian, jika ditinjau dari 

sisi kemuliaan, semua umat manusia sama jika dilihat dari sisi ketanahannya 

yang berasal dari Adam dan Hawwa’ tetapi keadaan manusia bertingkat-tingkat 

jika ditinjau dari sisi keagamaan, yaitu tingkat ketakwaan dan ketaatan kepada 

Allah swt.
115

 

 Semua manusia berkenaan dengan hubungan ti>niyah (tanahnya) dengan 

Nabi Adam as. dan Hawa tentunya sama. Namun mereka memiliki keutamaan 

yang berbeda dalam urusan di>niyah (keagamaan), misalnya dalam bentuk 

ketaatan pada Allah swt dan rasul-Nya.
116
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 Kedudukan yang sama dihadapan-Nya karena berasal dari ayah dan ibu 

yang sama, mengingatkan manusia yang selama ini senantiasa mengungkit 

bahkan membanggakan nasabnya agar tidak terpedaya dengan strata sosial 

tersebut. Bahkan di kehidupan modern, manusia berlomba-lomba mengejar 

bentuk pengakuan sosial melalui harta atau jabatan. Tujuannya untuk 

mendapatkan kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, bukan dalam 

rangka ber-taqarrub pada Allah swt.  

Memang benar ada riwayat Abu> Isa dari Abu> Hurairah ra. Bahwa Nabi 

Muhammad saw. bersabda:  

حِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْْهَْلِ،  تعَلََّمُوا مِنْ أنَْسَابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بِهِ أرَْحَامَكُمْ؛ فإَنَِّ صِلةََ الرَّ

 مَثرَْاةٌ فيِ الْمَالِ، مَنْسَيةٌَ فيِ الْْثَرَِ 

Artinya: “Pahamilah silsilahmu untuk membangun silaturrahim di antara 
kalian, karena silaturrahim menghadirkan rasa cinta dalam kekeluargaan, 
melimpahkan harta dan menambah usia”.

117
 

Beliau melanjutkan keterangannya bahwa hadis ini dinggap gari>b, tidak 

diketahui melainkan dari jalur ini. 118
 

   Meskipun garib, tidak masalah mengamalkan nilai-nilai dalam riwayat 

ini. Tetapi hanya dalam batasan yang wajar, mengenali keluarga dan kerabat 

bukan karena ingin membanggakan nasabnya melainkan sebatas mengubungkan 

tali silaturrahim, tidak lebih. Karena hakikatnya, manusia diperintahkan untuk 

menjalin silaturrahim dengan sesamanya, baik ukhwah basyariyah, ukhwah 

wat}aniyah, maupun ukhwah diniyah, tidak terbatas pada kerabat semata yang 

berpotensi melahirkan sifat takabbur dalam hati manusia.  
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D. Nilai-Nilai Karakter dalam Surah Hujura>t ayat 11-13 

Salah satu pembahasan dalam surah ini, yaitu sikap orang beriman 

terhadap Allah swt dan Rasulullah saw, termasuk respon terhadap orang fasik 

yang menunjukkan penentangannya. Surah ini juga membahas sikap orang 

beriman terhadap sesama dan manusia secara keseluruhan, agar tercipta sebuah 

perdamaian. Kedamaian ini akan terwujud jika seorang mukmin mengedepankan 

karakter yang terpuji dan menjauhi perselisihan seperti: mengolok-olok, mencela, 

su>’u z>an, g}i>bah, tajassus, serta tidak boleh bagi seorang mukmin merasa sombong 

dan membanggakan dirinya karena pada dasarnya semua manusia sama di 

hadapan Allah swt, yang membedakan hanya ukuran ketakwaannya.
119

   

 Manusia disebut makhluk sosial, karena mereka harus bersosialisasi 

terhadap sesamanya, dan sangat tergantung terhadap lingkungan tempatnya 

berada. Tidak ada satupun manusia yang bisa terus-terusan mengandalkan 

kemampuannya, suatu saat membutuhkan uluran tangan orang lain. Setiap 

manusia berkeinginan berada di lingkungan yang ramah, santun, tolong 

menolong, peduli, disiplin, menghargai dan menghormati orang lain. Karena 

lingkungan seperti inilah yang menciptakan iklim yang tenang, dan bisa 

beraktivitas tanpa khawatir terhadap perihal yang akan mengganggu dirinya.
120

  

 Demi menghadirkan ketenangan, ketertiban, serta keharmonisan  di 

tengah-tengah masyarakat, al-Qur’an adalah pedoman yang tanpa sedikitpun 

keraguan padanya. Surah al-H{ujura>t ini termasuk salah satu surat yang konsen 

dalam penataan kehidupan manusia, agar terwujud masyarakat yang madani. Di 

antara kandungan surah al-H{ujura>t ini berisikan tentang perintah menegakkan 

islah (perdamaian) karena adanya perselisihan, serta beberapa penjelasan 
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mengenai perselisihan yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat 

sehingga orang-orang beriman dituntut agar menjauhinya, agar tidak terjadi 

konflik yang berkelanjutan. Alasannya, perselisihan merupa hal yang terlarang di 

dalam Islam terlebih jika penyebabnya hanya karena hal-hal sederhana.
121

 Surah 

h}ujura>t ini memang salah satu surah yang banyak membahas tentang nilai-nilai 

karakter di dalamnya, khususnya pada ayat 11-13, berikut penulis uraikan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya, diantaranya:  

1. Nilai Saling Menghormati  

Pada ayat ke-11, disamping Allah swt menuntut untuk menghargai dan 

menghormati sesama orang beriman,  juga diajarkan agar menjaga nama baiknya. 

Sesama mukmin memiliki hak yang beraneka ragam terhadap mukmin lainnya. 

Hak-hak yang dimaksud telah disebutkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam 

hadis-hadisnya, karena setiap mukmin layaknya sebuah bangunan yang sendi-

sendinya saling mengokohkan. Sehingga ketika ada satu sendi yang cedera, maka 

yang lain turut merasakan sakitnya. Dengan demikian, setiap orang beriman 

wajib bersikap saling membantu (kebajikan) bilamana saudara seimannya 

membutuhkan uluran tangannya.  

Orang yang senang mengolok-olok, mencaci serta menyematkan gelar 

yang tidak pantas berarti telah merendahkan kehormatan orang lain. Padahal 

menghormati sesama mukmin adalah kewajiban bagi setiap umat
122

. Rasulullah 

saw. bersabda:  
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: الْ  مُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لََّ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ

يخَُونهُُ وَلََّ يكَْذِبهُُ وَلََّ يخَْذلُهُُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، عِرْضُهُ وَمَالهُُ وَدَمُهُ، 

التَّقْوَى هَاهُناَ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرهِ أنَْ يحَْتقَِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ 
123 

Terjemahnya: Dari Abu> Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw 
bersabda: “Setiap muslim itu bersaudara. Setiap muslim tidak boleh 
menghianati, mendustai,dan menghinakannya. Setiap muslim haram 
mengganggu kehormatan, harta, dan darahnya. Takwa itu berada di sini 
(sembari menunjuk dadanya). Seseorang sudah cukup dianggap jahat 
apabila ia menghina saudaranya yang muslim.” (HR. Timidzi dan beliau 
berkata, Hadis ini Hasan ) 

 Sikap saling menghormati sesama merupakan cara seseorang 

memanusiakan manusia. Wujud penghormatan terhadap orang lain tidak akan 

membuat diri sendiri terlihat hina sehingga kehilangan kharisma. Berkenaan 

dengan ini, Bisri Mustafa menyinggung hal tersebut dalam tafsirnya: “orang-

orang mukmin, jangan sampai suatu kelompok merendahkan kelompok lainnya, 

karena boleh jadi kelompok yang direndahkan di sisi Allah jauh lebih mulia 

ketimbang kelompok yang merendahkan.”
124

 

 Dari uraian di atas, tersurat larangan tegas agar tidak menghina dan 

membanggakan diri sehingga menyangka dirinya lebih segala-segalanya dari 

orang lainnya. Dalam kehidupan kekinian, apa yang disinggung oleh Bisri 

Mustafa sangat penting dalam mengedukasi dan membina nilai-nilai karakter 

dengan jalan saling menghormati sesama, mengingat banyak fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai adab dan kesopanan.  

2. Nilai Larangan Su>’u al-Z{an  

 Dalam buku “Penyakit Hati” karya Uwais al-Qarni> mengemukakan 

definisi su>’u al-z}an yaitu: “Sikap seseorang berupa tudingan kepada seseorang 

tanpa adanya dalil (bukti) valid yang membuktikan kebenarannya. Buruk sangka 

haram menetap pada hati seorang beriman”. Imam al-Gaza>li> juga mendefinisikan  
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su>’u al-z}an yaitu: “buruk sangka pada seseorang tanpa dibarengi tanda-tanda 

yang jelas atau berprasangka buruk kepada orang lain padahal yang bersangkutan 

tidak pernah sama sekali terbukti melakukan hal yang dituduhkan kepadanya”.
125

  

Rasulullah saw. bersabda:  

 126أكَْذَبُ الْحَدِيثِ إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ  

Terjemahnya: Hindarilah prasangka, karena prasangka itu sedusta-
dustanya perkataan. 

 Berprasangka buruk merupakan salah satu sumber malapetaka yang kerap 

terjadi saat-saat ini. Banyak dari manusia modern begitu mudahnya terprovokasi 

oleh isu-isu yang tak jelas sumbernya dan cenderung mengabaikan temuan-

temuan empiris. Terlalu enteng mengklaim kebenaran, bahkan menganggap 

orang di luar kelompok atau golongannya menyimpang dari kebenaran. Padahal  

sebagai makhluk sosial klaim seperti ini tidak boleh ditampakkan demi menjaga 

stabilitas sosial dalam bermasyarakat.  

 Mengutip pernyataan Imam al-G{aza>li>, Gus Nadir menuturkan bahwa, 

jangan sampai seseorang menuding orang selainnya syirik, kafir, atau munafik, 

karena yang paling paham isi hati seorang hamba hanya Allah swt. lebih lanjut, 

sebagai seorang beriman, tidak boleh terlampau jauh ikut campur urusan hamba 

dan Tuhan-Nya. Kelas di hari kiamat manusia bukannya ditanya seperti, 

“mengapa kamu tidak mengutuk seorang manusia? Mengapa engkau terdiam 

begitu saja dan tidak mengomentari tentang keadaan dia?” Namun sebaliknya, 

setiap orang akan ditanya jika selama hidupnya pernah mengutuk seseorang dari 

Hamba Allah swt dan dimintai pertanggung jawabannya atas kutukannya 

tersebut.
127 
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 Su>’u al-z}an hanya akan menimbulkan kerusakan pada karakter 

seseoroang. Setiap individu yang sehari-harinya selalu ber-su>’u al-z}an tidak akan 

hidup tentram dan menjadikan orang lain menjauh dari kehidupannya. Dengan 

demikian, setiap pribadi harus mulai membiasakan dirinya berpikiran positif, 

bukan berarti lugu, tapi mampu menuangkan pikiran-pikirannya pada hal-hal 

yang tepat, sehingga bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Karena 

tidak semua prasangka itu buruk, tapi ada juga prasangka yang terpuji seperti 

yang telah dibahas sebelumnya.  

3. Nilai Ta’a>ruf (Saling Mengenal) 

 Pada ayat ke-13, Allah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia 

dalam berbagai suku dan bangsa yaitu untuk “saling mengenal”. Karena hanya 

dengan “saling mengenal” mereka dapat saling bahu membahu dalam kebajikan 

dan menghilangkan benih-benih takabbur karena perbedaan nasab (keturunan).  

Dalam ayat ini juga tersirat bahwa tujuan diciptakannya manusia untuk 

mengenal rabb-nya. Semakin dalam pengenalan seseorang dengan lainnya, kian 

membuka potensi kemanfaatan. Mengapa pengenalan dibutuhkan? Agar orang 

yang saling mengenal bisa saling berbagi pengalaman dan pelajaran dari pihak 

yang dikenalnya, demi mengangkat derajat ketakwaan di sisi Allah swt yang 

berimbas pada kebahagiaan dunia akhirat. 
128

 

 Untuk menghadirkan suasana yang damai di tengah-tengah masyarakat 

tentunya belum cukup jika hanya berbekal ta’aruf, tetapi nilai tersebut harus 

diperkokoh dengan sebuah pilar penyangga yang disebut silaturrahim. 

Silaturrahim bisa menjadi sarana untuk mendatangkan rezeki dan 

“memperpanjang umur” bagi yang menjalinnya, sebagaimana riwayat dari Ma>lik 

bin A<nas ra. berkata:, Rasulullah saw. bersabda: 
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هُ أنَْ يبُْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ، أوَْ ينُْسَيَ لهَُ فيِ أثَرَِهِ، فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ   مَنْ سَرَّ
129

 

Artinya: Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya, 
hendaklah ia bersilaturahim.  (HR Bukhari) 

Hadis riwayat Imam Bukhari di atas, sangatlah rasional. Seseorang yang 

selalu bersilaturrahim lambat laun akan mudah menemukan teman relasi. Dalam 

dunia modern, relasi merupakan salah satu instrumen penting untuk merengkuh 

kesuksesan dalam dunia bisnis.
130

 Namun yang paling urgen bertambahnya 

kawan, sehingga tidak hanya mewujudkan sikap tolong menolong dalam urusan 

bisnis, melainkan juga dalam urusan akhirat, yaitu saling mengajak dalam 

kebaikan, dan saling mengajak dalam kesabaran. Buah dari ta’aruf  yang 

diperkuat dengan pilar silaturahim ini akan menciptakan lingkungan yang 

diberkahi oleh Allah swt. karena terwujudnya  nilai-nilai ketakwaan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian  

  Sasaran penelitian ini untuk memahami nilai-nilai karakter dalam surah 

al-H{ujurat ayat 11-13 bagi mahasantri di Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 

sehingga penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (field research) 

kualitaitif.
131

 Penelitian yang menelusuri makna, definisi, pemahaman, pristiwa, 

dan kehidupan seseorang dengan melibatkan diri baik secara langsung atau tidak 

langsung pada objek yang dijadikan sebagai penelitian, dengan pendekatan 

konstektual dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti 

berupaya menyerap makna peristiwa dengan membangun koneksi dengan orang-

orang yang terlibat pada peristiwa tersebut.
132

 Penelitian ini dikategorikan 

penelitian kualitatif deskriftif, yakni peneliti menyajikan data-data dengan 

format tertulis tanpa perlu menguji hipotesis. Maksudnya, peneliti sekedar 

melukiskan perihal objek penelitian serta mengungkap fakta-fakta yang ada. 

Mengacu pada pola di atas, peneliti akan terjun langsung di lapangan tepatnya di 

kampus IV As’adiyah sebagai lokasi Ma’had Aly> untuk mengamati karakter yang 

telah membudaya di Ma’had A <ly> As’adiyah kemudian hasil pengamatan berupa 

data-data yang telah terhimpun, selanjutnya digarap dan dituangkan dalam 

format tulisan.  
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 2. Lokasi  dan Waktu Penelitian  

  Karena penelitian ini termasuk fiedwork (lapangan), maka peneliti harus 

memilih tempat sebagai objek penelitian. Lokasi terpilih ini nantinya akan 

dimanfaatkan dalam menggarap keterangan-keterangan yang berhubungan 

dengan penelitian.   

  Penelitian ini akan diadakan di lingkungan Ma’had A<ly > As’adiyah 

Sengkang. Ma’had A<ly> As’adiyah merupakan satu dari 13 Ma’had A<ly > 133
yang 

telah mendapat legitimasi berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 71 Tahun 

2015 yang setara dengan strata satu (S1) dengan takhassus tafsi>r wa ulu<m al-

Tafsi>r.  Selanjutnya diresmikan secara langsung oleh Dirjend Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia atas nama Menteri Agama Republik 

Indonesia.
134

  

  Lokasi penelitian ini beralamat di kampus IV As’adiyah  di Jalan Andi 

Unru, Jalur Dua Ujung Baru Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Sedangkan 

waktu penelitian, peneliti akan memanfaatkan waktu kurang lebih 2-3 bulan 

terhitung mulai awal bulan November 2020.   

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah untuk menghampiri 

sebuah objek. Secara istilah,   pendekatan adalah upaya-upaya dalam proses 

penelitian untuk membangun koneksi dengan orang yang diteliti.  Dalam artian, 

pendekatan dapat dipahami sebagai cara berpikir atau pengetahuan yang dipakai 

dalam mengerjakan sesuatu.  

 Penelitian ini dikategorikan sebagai bentuk Living Qur’an , yaitu 

berusaha menanamkan nilai-nilai qur’ani dalam kehidupan. Peneliti 

                                                           
133 idham, “Pola Pengkaderan Ulama di Sulawesi Selatan (Studi pada Program Ma’had 

A<ly>  Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo)”, Jurnal al-Ulum, h. 454.  

134 Profil Ma’had A<ly> 2017 



 
 

 

menghubungkan teori-teori karakter dalam surah Al-H{ujura>t ayat 11-13 dengan 

karakter mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah. Dengan demikian peneliti akan 

menyajikan tulisan ini dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:  

1. Pendekatan tafsir
135

 dengan mengutarakan beragam pendapat dan 

penafsiran surah al-H{ujura>t ayat 11-13 yang berkaitan dengan nilai-nilai 

karakter yang ada di dalamnya.  

2. Pendekatan sosiologi, pendekatan yang digunakan dalam memahami 

persoalan yang terjadi dalam masyarakat.
136

 Alasan peneliti memakai 

pendekatan ini karena setiap insan terlahir sebagai makhluk sosial yang 

dibekali keinginan untuk berbaur dengan lingkungannya terutama dengan 

sesamanya. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan pendekatan ini 

dalam mempelajari karakter mahasantri dalam beradaptasi di lingkungan 

Ma’had A<ly> As’adiyah.  

3. Pendekatan kultural, pendekatan yang digunakan dalam menggali 

kebiasaan/kultur dalam kampus Ma’had A<ly>  karena kultur berperan 

penting menjelaskan tentang munculnya sikap-sikap abnormal pada 

manusia.
137

 Pendekaran kulturan ini sangat relevan digunakan dalam 

penelitian ini mengingat di kampus lokasi penelitian telah terbangun 

kultur yang sedikit banyaknya memengaruhi sikap dan karakter 

mahasantri  Ma’had A<ly > .  

                                                           
135 Sebuah pendekatan yang digunakan dalam  menggali atau meneliti isi 

kandungan 

ayat-ayat al-Qur’an melalui makna, hukum dan hikmahnya untuk mendapatkan 
sebuah pengetahuan, 

136  Abd. Muin Salim dkk, MetodologiPenelitian Tasfir Maud>ui>, h. 76.  

137 Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, Edisi Revisi (Cet. 

III; Jakarta: Kencana, 2014), h. 5. 



 
 

 

4. Pendekatan moral (etika), melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat 

dampak dan gejala yang muncul dari pembiasaan karakter yang telah 

mengakar bahkan telah membudaya di Ma’had A<ly> As’adiyah.
138

  

Ketiga pendekatan di atas, selanjutnya diketengahkan dalam beberapa 

bentuk interpretasi, antara lain: interpretasi Qur’ani yaitu al-Qur’an 

menerangkan dirinya, atau ayat-ayat al-Qur’an menafsirkan satu dengan lainnya 

karena adanya keterikatan makna: interpretasi sunni>  atau sunnah. Bentuk 

interpretasi sunni>  adalah segala hal yang berasal dari Rasulullah saw. baik 

perkataan, perbuatan, dan taqrir (pengakuan) dalam memahami kandungan al-

Qur’an. Disamping itu, penggunaan interpretasi kultural
139

 melalui pendekatan 

ilmiah terhadap kandungan-kandungan al-Qur’an semakin memperkaya 

interpretasi ayat-ayat al-Qur’an yang sedang dikaji.
140

  

C>. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini ada dua, rinciannya sebagai berikut:  

  1. Data Primer 

Sumber data yang dihimpun secara langsung dari sumber asli. Data-data 

yang dimaksud diperoleh lewat observasi, wawancara, serta data berupa tulisan 

sebagai sumber pertama. Berhubung penelitian ini adalah penelitian lapangan 

sekaligus tafsir maka data-data primer didapatkan dari al-Qur’an, yaitu 

penafsiran ayat-ayat yang berkenaaan dengan nilai-nilai karakter pada surah Al-

                                                           
138 Perilaku manusia akan melahirkan budaya, di sisi lain budaya sebagai 

produk perilaku manusia akan memengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Lihat 
Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 
2014), h. 5 

139 Istilah kutural bersumber dari kata ´culture´ yakni budaya, pengertian etimologisnya 

adalah rangkaian pengetahuan yang dipergunakan manusia untuk menginterpretasikan 

pengalaman dan membentuk perilaku sosial. Lihat: Abd. Muin Salim dkk, Metodologi 

Penelitian Tafsir Maud}u>i ,(Makassar: Pustaka alZikra, 1433 H/2011 M),  h. 183 

140 Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>I, h. 133-139 



 
 

 

H{ujura>t ayat 11-13 yang penjelasan tafsirnya dapat diperoleh dari kutub al-tafsi>r 

al-mu’tabarah.  

Sumber primer dari lapangan didapatkan dari beberapa informan yang 

mumpuni dalam memberikan data-data terkait nilai-nilai karakter melalui 

wawancara. Informan yang akan membantu proses wawancara terdiri dari  18 

orang, rinciannya:  

a. Dosen/ Mudarrris Ma’had A<ly> As’adiyah berjumlah  3 orang, yaitu  

1) KH. Nurdin Maratang, Mudir II Ma’had A<ly> As’adiyah sekaligus 

sebagai tenaga pengajar mata kuliah H{adis Maud}u>i> 

2) KM. Hasmuliadi Hasan, M.Pd, Kepala Penjaminan Mutu sekaligus 

sebagai tenaga pengajar mata kuliah Tafsi>r maud{u>i>  

3) Dr. KM. Tarmizi Tahir, M.H., sebagai tenaga pengajar mata kuliah 

Us{u>l fiqh 

b. Pembina Mahasantri berjumlah 2 orang,  

1) KM. Samsir, S.H., pembina mahasantri sejak 2016-sekarang 

2) KM. Jumardi Darwis, S.Pd., pembina mahasantri sejak 2018-sekarang 

c. Mahasantri berjumlah 10 orang,  

1) Muhammad Ahdad, asal Kabupaten Sidrap 

2) Ambo Iri, asal Sultra 

3) Martang, asal kabupaten Wajo 

4) Muhammad Ilham, asal Sengkang 

5) Suswandi, asal kabupaten Bone 

6) Kurniashe, asal kabupaten Bone 

7) Dina Mardiana, asal Mamuju 

8) Seri Dayah, asal kepulauan Riau 

9) Marwah, asal Belopa Kabupaten Luwu 



 
 

 

10) Nur Azilah Jalil, asal Kabupaten Pinrang 

c. Alumni Ma’had A<ly>  As’adiyah berjumlah 3 orang.    

1) KM. Basri, S.H., asal kabupaten Wajo, dalam masa pengabdian 

sebagai tenaga pengajar di Pesantren As’adiyah Cabang Belawa baru- 

Luwu. 

2) KM. Masykur, S.H., asal Kabupaten Sidrap, dalam masa pengabdian 

sebagai pembina Pendidikan Diniya Formal Ulya> Putra (PDF) 

As’adiyah 

3) KM. Andi Kusuma Wardani, S.Pd., asal Sengkang, dalam masa 

pengabdian sebagai tenaga pengajar Ma’had Aly As’adiyah.   

 2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dihimpun secara tidak langsung. 

Data-data yang dimaksud dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan literatur 

lainnya yang bisa jadi pendukung penelitian ini, rinciannya sebagai berikut: 

a. Data tertulis 

1. Data tertulis berupa arsip atau dokumen yang memberikan informasi 

tentang keadaan sosio-histori di Ma’had A<ly> As’adiyah.  

2. Karya ilmiah atau literatur tertulis yang sesuai dengan penelitian ini. 

Data-data tertulis yang dimaksud seperti jurnal, desertasi, tesis dan 

kitab-kitab tafsir yang relevan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi termasuk sumber data yang cukup berharga. Dokumentasi 

merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan dalam penelitian kualitatif 

dengan mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh 

subjek dengan sendirinya atau dari seseorang mengenai subjek.
141

 

                                                           
141 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), h. 153 



 
 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan adalah  proses, perbuatan mengumpulkan, cara, dan 

pengerahan dalam upaya-upaya menghimpun data-data.
142

 

Agar penelitian ini membuahkan hasil yang lebih akurat dan objektif 

berkenaan dengan nilai-nilai karakter di Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 

setidaknya peneliti memakai 3 metode, yaitu: 

 1. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan langsung di kampus Ma’had A<ly> 

As’adiyah mengenai karakter yang sudah jadi kebiasaan, dengan melihat 

langsung bagaimana mahasantri Ma’had A<ly> berinteraksi dengan gurutta, 

pembina, dan sesama mahasantri. Di antara objek yang akan diobservasi oleh 

peneliti adalah:  

a. Lingkungan kampus Ma’had A<ly> 

b. Asrama mahasantri Ma’had A<ly> 

c. Kegiatan halaqah  di Ma’had A<ly> 

d. Kegiatan mandiri mahasantri 

Aturan pihak kampus yang mewajibkan mahasantri tinggal asrama, akan 

membantu peneliti mengadakan observasi langsung selama kurang lebih dua 

bulan, selanjutnya melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang didapatkan 

di lapangan.   

 2. Interview/ wawancara  

Wawancara secara langsung ditempuh untuk mengumpulkan data primer 

yang akurat tentang lika-liku implementasi nilai-nilai karakter di Ma’had A<ly> 

As’adiyah. Alasannya karena informan adalah orang-orang yang beradaptasi 

                                                           
142 Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i> , h. 111.   



 
 

 

secara langsung dengan mahasantri Ma’had A<ly> . Terlebih, sebagian dari 

informan menetap dalam kampus yang sama dengan mahasantri.  

Berikut tahapan-tahapan yang ditempuh peneliti dalam proses interview: 

a. Menyusun daftar masalah dalam format pertanyaan secara sistematis. 

Kemudian diserahkan pada informan untuk ditanggapi/dijawab.  

b. Mencantumkan atau memberikan kodifikasi pada setiap daftar masalah yang 

akan diserahkan pada informan. Misalnya, nama informan, jabatan, mata 

kuliah  yang diampuh dan seterusnya. Sistem ini akan membantu peneliti 

dalam mengetahui sumber data tersebut.  

1. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan satu dari sekian banyak tahapan penting 

dalam penelitian lapangan living Qur’an, yang berfungsi untuk menyalin data, 

arsip, foto, hingga rekaman wawancara sebagai fakta-fakta yang akurat dalam 

penelitian.  

2. Kepustakaan 

Setelah melalui beberapa tahapan, maka tahapan terakhir yang harus 

ditempuh peneliti yaitu dengan murajaah kitab-kitab tafsir yang mengomentari 

secara spesifik nilai-nilai karakter  dalam surah al-H{ujura>t ayat 11-13 dengan al-

Qur’an sebagai objek utama. Dalam ayat-ayat tersebut ada beberapa si>gah yang 

digunakan dalam terkait arahan dan pembinaan karakter. Si>gah inilah nantinya 

menjadi salah satu fokus kajian peneliti dengan mengaitkan dengan beberapa 

literatur yang dinggap relevan dengan tema bahasan peneliti.  

E. Instrumen Penelitian  

Berikut instrumen penelitian dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Peneliti merupakan instrumen terpenting pada sebuah penelitian 

ilmiah. Seorang peneliti harus sensitif dan responsif terhadap 



 
 

 

lingkungannya untuk menentukan bermanfaat atau tidaknya sebuah 

data bagi penelitian;  peneliti harus beradaptasi dengan segala kondisi 

demi mengumpulkan data; kondisi yang menyangkut dengan hubungan 

antar individu, mustahil untuk diketahui dengan keilmuan semata 

kecuali dengan melibatkan perasaan, turut merasakan kondisi 

lingkungan; dan peneliti secepatnya mengalisis data-data yang 

terkumpul.
143

 

2. Responden merupakan orang yang menanggapi atau mengomentari 

pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan oleh peneliti. 

3. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada informan selama 

interview. Peneliti sebagai pengumpul data bertatap muka dengan 

responden selaku sumber data. Kuisioner tetap di tangan peneliti 

kemudian membacakan satu persatu pertanyaan kepada responden. 

Salah satu keunggulan interview langsung , peneliti juga larut dalam 

emosi responden, misalnya senang, sedih, khawatir, harap-harap cemas 

bahkan respon yang dianggap tidak wajar atau mengandung unsur 

dusta dalam keterangannya bisa dengan mudah diketahui.
144

   

4. Buku saku, pena atau alat tulis menulis lainya, bertujuan menyalin 

informasi-informasi pada saat interview dengan responden seperti 

pembina, mahasantri, dan alumni Ma’had A<ly> . 

                                                           
143 Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi 

Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 

2017) h. 62. 

144 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62-63 



 
 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan dan analisis data merupakan satu teknik yang tak 

terpisahkan. Karena secara tidak langsung, bilamana peneliti mengolah data 

maka di saat yang bersamaan peneliti juga sedang menganalisis data.  

 Pengolahan data mutlak dilakukan pada penelitian ilmiah setelah 

tahapan pengumpulan data dalam format operasi yang terukur, mulai dari 

pengelompokan, validasi, transformasi, pemaduan, dan penyusunan data untuk 

menyiapkan bahan pada tahapan berikutnya yaitu analisis data.    

 Selanjutnya, analisis adalah menggarap dan menjabarkan data-data 

yang telah diolah sehingga menghasilkan data yang lebih terukur. Berikut 

tahapan pengolahan dan analisis data:
145

 

1. Collection, tahapan pengumpulan data-data dari proses observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan terakhir dianalisis. 

2. Reduction, memilah dan menganalisis data, selanjutnya 

menghimpun dan menetapkan poin tertentu sebagai fokus dalam 

penelitian.  

3. Display , yaitu tahapan  penyajian data agar hasil dari reduksi pada 

tahapan sebelumnya bisa membantu peneliti dalam 

mengelompokkan dan menyusun data-data penelitian.  

4. Conclution, pada tahapan ini peneliti menyimpulkan temuan serta 

memverifikasi data penelitian. Kesimpulan yang disodorkan masih 

bersifat temporer dan relatif berubah jika didapatkan bukti-bukti 

kuat dalam pengumpulan data-data berikutnya.  

                                                           
145 Cahya Suryana, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi 

Pengawas, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan  Direktorat Tenaga Kependidikan (Jakarta: 2007), h. 8-13. 

 



 
 

 

Bentuk analisis data yang relevan terhadap penelitian ini adalah deskriftif 

kualitatif,  yaitu pengolahan data yang mengetengahkan cara berpikir induktif
146

 

dan deduktif.
147

  Bermula dari analisis data kemudian berakhir pada kesimpulan  

yang terklasifikasi dengan ciri-ciri tertentu. Sasaran tahapan ini yaitu untuk 

memberikan bayangan terhadap pembaca mengenai jenis variabel dan 

keterkaitannya. Tahapan terakhir yaitu menyodorkan kesimpulan berupa 

informasi data-data pokok dengan kalimat yang ringkas yang  mencakup hasil 

sebuah penelitian.  

G. Pengecekan dan Keabsahan Data.  

 Pengecekan dan keabsahan data adalah tahapan penting dalam sebuah 

penelitian Verifikasi data-data sangat diperlukan untuk meninjau ulang data-data 

yang dihimpun sebelumnya dengan cara menetapkan skema, tema, serta 

korelasinya agar menghasilkan kesimpulan yang terukur. 

 Keabsahan data menentukan bahwa hasil penelitian harus memenuhi 

standar kriteria; Pertama, mempresentasikan nilai-nilai yang benar: Kedua, 

menyiapkan data untuk diterapkan; Ketiga, melegitimasi pranara luar agar 

penelitian konsisten dan lebih objektif, 
148

sehingga dapat dianggap sebagai 

penelitian yang valid.   

Setidaknya ada tiga cara yang ditempuh dalam verifikasi keabsahan data: 

(1) Kredibilitas, mengukur rating kepercayaan terhadap data, tujuannya untuk 

                                                           
146 Cara berfikir induktif ini merupakan lawan dari berfikir deduktif. Berfikir induktif 

dimulai dengan penalaran yang mempunyai cirri khas dan terbatas ruang lingkupny dan kemudian 

ditarik suatu konklusi yang bersifat umum. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, 

Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 19. 

147 Cara berfikir induktif ini merupakan lawan dari berfikir deduktif. Berfikir induktif 

dimulai dengan penalaran yang mempunyai cirri khas dan terbatas ruang lingkupny dan kemudian 

ditarik suatu konklusi yang bersifat umum. A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, 

Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 19. 

148 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. 

XXXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h. 320-321 



 
 

 

menguji keobjektifan peneliti terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan;  (2) 

Transferbilitas, pelaporan hasil penelitian secara deksriptif dan terperinci agar 

para pembaca nantinya dengan mudah memahami fakta-fakta hasil penelitian; (3) 

Dependabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap kekeliruan dalam menyusun 

konsep penelitian, mulai dari rancangan rencana penelitian, pengumpulan data, 

interpretasi fakta-fakta, serta pelaporan penelitian,
149

 berkenaan dengan nilai-

nilai karakter dalam surah al-H{ujura>t ayat 11-13 dan implementasinya di Ma’had 

A<ly> As’adiyah Sengkang.  

 

  

                                                           
149 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, h. 324-

326 



 
 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KARAKTER PERSPEKTIF   

SURAH AL-H{UJURA>T AYAT 11-13 DI MA’HAD A<LY> AS’ADIYAH 

SENGKANG 

 

A. Nilai-nilai Karakter pada Mahasantri Ma’had A <ly>> As’adiyah Sengkang 

Ma’had A<ly> As’adiyah memiliki visi dalam menyelenggarakan 

pendidikan berbasis al-Qur’an tentu berdasarkan nilai-nilai al-akhla>q al-kari>mah. 

Tujuan lainnya, yaitu menghasilkan karya-karya berbasis al-Qur’an dengan 

menjunjung tinggi al-akhla>q al-kari>mah. Kedua poin ini memperjelas bahwa 

Ma’had A <ly>> konsen terhadap penanaman nilai-nilai karakter.
150

 

Setiap proses pembelajaran di setiap lembaga pendidikan selalu bermuara 

pada penanaman nilai-nilai karakter. Termasuk Ma’had A <ly>> yang memiliki 

mumayyiza>t (karakteristik) dalam  hal karakter mahasantri. Penanaman nilai-

nilai karakter tersebut bisa terwujud melalui pembinaan-pembinaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara langsung terbangun melalui 

komunikasi antar gurutta dengan mahasantri berupa konsep uswatun hasanah 

(keteladanan). Mahasantri secara langsung dapat melihat Anregurutta151  

bersikap, berbicara. Sikap luhur dan ucapan  yang baik akan menular kepada 

mahasantri dengan sendirinya. Adapun pembinaan tidak langsung yaitu 

kebiasaan mahasantri dengan teman sejawatnya ketika berkomunikasi di asrama. 

                                                           
150 Tarmizi Tahir (30 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 17 November 2020.  

151
Anregurutta merupakan istilah penghormatan terhadap maha guru 

di tanah Bugis. Di tanah Jawab disebut kiyai,  di Lombok disebut Tuan Guru, di Sumatera 

disebut Buya, di Aceh disebut Teungku, dan di Sulawesi Tengah disebut Tuan Guru. Anregurutta 

merupakan panggilan teratas yang disematkan pada sang ulama yang kharismatik, biasanya 

disingkat AG dalam penulisan. Selain Anregurutta, terdapat  panggilan pada ulama Bugis yang 

disebut Gurutta, satu tingkat di bawah Anregurutta. Lihat: Darlis Darlis, “Peran Pesantren 

As’adiyah Sengkang dalam membangun Moderasi Islam di Tanah Bugis”. Jurnal al-Misbah, Vol. 

12, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 114  

 



 
 

 

Meskipun tidak langsung dipantau oleh gurutta , tapi dalam prakteknya 

mahasantri menerapkan sikap-sikap yang pernah mereka liat langsung dari 

gurutta. Selain keteladanan, terdapat beberapa nilai-nilai karakter yang 

diaktualisasikan oleh mahasantri Ma’had A <ly>>, khususnya berkenaan dengan surah 

al-H{ujura>t ayat 11-13 sebagai berikut:  

1. Ta’z}i>m  (Penghormatan) 

Surah al-H{ujura>t ayat 11, menekankan larangan larangan mengolok-

mengolok, mencela diri sendiri, dan memberi gelar-gelar yang buruk kepada 

orang lain terutama orang-orang beriman. Maksudnya, Islam menekankan kepada 

pemeluknya agar menjunjung nilai-nilai menghargai dan menghormati. Di 

lingkungan pondok Ma’had A<ly>  nilai-nilai ini terjaga dengan baik terutama rasa 

ta’z>im kepada Anregurutta  atau gurutta selaku pengasuh pondok.  

Sejak awal mahasantri sudah dibekali konsep sami’na> wa at}a’na>  (kami 

mendengar dan kami menaati). Hubungan mahasantri dengan gurutta  

diibaratkan  hubungan anak terhadap orangtuanya.
152

 Bahkan dalam beberapa 

kasus, lebih intens hubungan mahasantri pada gurutta.  Misalnya, ketika seorang 

mahasantri telah menyelesaikan studinya di Ma’had A<ly> dan ingin 

menyempurnakan separuh agamanya melalui jalur pernikahan, orang tua 

mewakilkan anaknya kepada gurutta untuk dinikahkan.  

Konsep Sami’na> wa at}a’na>  inilah kemudian menjadi prinsip di As’adiyah 

khususnya di Ma’had A<ly> setiap mendapatkan perintah dari gurutta, seorang 

mahasantri tidak pernah berani menanyakan alasan gurutta memberi perintah. 

sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Prinsip yang terjaga di As’adiyah: 

Agi-agi nassuruang Gurutta, engka deceng iyarega barakka’na 153 (Setiap 
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Sengkang, 18 November 2020 

153 “agi agi nsuruw gurut aEK edec aiyerg brkn.” 



 
 

 

perintah gurutta diyakini akan menjadi wasilah datangnya berkah bagi yang 

melaksanakannya) .  

Komiten  inilah yang melekat pada diri mahasantri, setiap amanah dari 

gurutta selalu termotivasi oleh keyakinan tersebut. Maka kemanapun mahasantri 

ditugaskan untuk mengabdikan ilmunya, akan merasa sungkan untuk protes 

mengenai tempat pengabdiannya, agar barakka’ (berkah)  bisa dengan mudah 

sampai kepada dirinya. Di samping itu, agar  betah menjalani pengabdian di 

pesantren binaan atau cabang As’adiyah, mahasantri selalu memegang pesan-

pesan gurutta: “Tettengi agamana Puang Allah Ta’ala, nisseng Puange 

muwakkattai”154 (Bantulah agama Allah swt,  maka Allah akan menunaikan 

hajatmu). Perhomatan seperti ini sudah menjadi tradisi turun temurun di 

kalangan mahasantri.
155
 

Diantara bentuk penghormatan kepada pengasuh pondok, setelah gurutta 

selesai membawakan halaqah, mahasantri menjamu dengan menghidangkan 

sarapan bakda halaqah  subuh atau jamuan makan malam bakda salat isya. 

Terdapat juga mahasantri yang sengaja menata dan memberikan tempat khusus 

kepada sandal gurutta agar mudah bagi beliau memasangnya kembali setelah 

menunaikan salat berjamaah.  

Para mahasantri sangat termotivasi dengan beberapa kisah santri yang  

sukses, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti jejak pengabdian mereka 

yang semasa mondok di pesantren senantiasa mengawal keperluan gurutta  

(pattettengna  gurutta). Prinsip utama pada diri santri As’adiyah bahwa, “Naiyya 

paddisengenge, nasaba attunru tunrung ri anggurunge, Naiyya barakkae nasaba 
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155 Hasmuliadi Hasan (35 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 18 November 2020 



 
 

 

pappekalebbi rigurutta”156 (ilmu itu diperoleh dengan belajar, sedangkan berkah 

diperoleh dengan pengabdian pada gurutta). Berkah itu ziya>dah al-khair, 

menambah kebaikan pada amalan-amalan yang memang sudah terpuji.
157

  

Untuk lebih mendalami nilai-nilai karakter  ta’z>im, penulis bertandang ke 

salah satu Mudir Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, Gurutta Nurdin Maratang. 

Beliau menuturkan, sejak mengajar di tingkatan Madrasah Aliyah pada tahun 

1993, gurutta  punya pengamatan sendiri tentang  santri yang kurang menghargai 

gurunya, kebanyakan yang tidak berhasil. Sebaliknya, bahkan ada santri yang 

dianggap “betta” (tidak disiplin), kemudian menjadi orang sukses yang 

membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat seperti menjadi Imam Desa, 

penyuluh, dan lain sebagainya karena penghargaan kepada gurunya yang luar 

biasa. Berkahnya kehidupan santri di masa depan, berkat rida guru-gurunya yang 

senantiasa mendoakan setiap kali santri membaktikan dirinya (khadim kiyai).
158

 

Beberapa angkatan terdahulu atau alumni membagikan kiat-kiat 

kesuksesan mereka. Kesuksesan yang dirasakan pada saat sekarang  tidak 

terlepas dari pengabdian sebagai pattentengna gurutta (pelayan kiyai). Bentuk-

bentuk pengabdian tatkala melayani keperluan gurutta, kemudian ditiru oleh 

mahasantri, diantaranya ada mahasantri yang langsung  mengambilkan sandal 

gurutta  agar tidak sulit bagi beliau memasangnya kembali, ada yang 

menawarkan membawakan kitab atau tas beliau, ada yang sengaja memarkirkan 

di tempat yang teduh, dan bentuk pengabdian lainnya. Bukan berarti ingin 

dijunjung setinggi langit, karena beliau semua adalah hamba-hamba Allah yang 
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157 Syamsir (27 Tahun), Pembina Putra Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 19 November 2020. 

158 Gurutta Nurdin Maratang (54 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 

wawancara, Sengkang, 20 November 2020. 



 
 

 

tawadu. Namun beliau paham bahwa Allah menurunkan berkah kepada hamba-

Nya melalui pengabdian kepada gurutta yang tak pernah lelah mengajar 

mahasantri untuk lebih mengenal rabb-nya.  

Bentuk lainya dapat ditemukan pada interaksi sehari-hari mahasantri. 

Mahasantri yang lebih belia menaruh rasa hormat terhadap mahasantri yang lebih 

tua.  Pada setiap pertemuan, sudah menjadi tradisi bagi junior mattabe-tabe159
 

atau mappatabe160
, menyapa dan meminta arahan-arahan dari seniornya dalam 

hal tata kelola asrama, cara berinteraksi kepada gurutta hingga beberapa gaya 

hidup ala pesantren As’adiyah. Sebaliknya, senior akan merespon sesuai dengan 

kapasitas dan pengalamannya dengan santun tanpa terkesan berlagak jemawa.
161

   

Pada kesempatan lain, junior meminta petunjuk-petunjuk keilmuan 

misalnya ilmu nahwu, sharaf, mantiq, balagah dan beberapa disiplin ilmu lainnya 

yang berkenaan dengan kitta’ gondolo’162 (kitab kuning). Begitu pula seusai 

pengajian halaqah, relasi antara senior dan junior dimaksimalkan melalui 

mura>ja’ah163 dan muta>la’ah bersama untuk mematangkan materi-materi yang 

disampaikan gurutta  sekaligus sebagai persiapan mengikuti tema halaqah 

berikutnya.  Keadaan ini telah menjadi tradisi di Ma’had Aly secara turun 

temurun sebagai bentuk kebelangsungan sanad keilmuan. Di samping itu, pola ini 
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wawancara, Sengkang, 21 Januari 2021, 17 Januari 2021.  

160 Tradisi mappatabe merupakan kebiasaan masyarakat bugis sebagai simbol kesopanan. 

Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua, misalnya ketika 

melintas di hadapan orang yang lebih tua, seseorang biasanya menunduk sembari menjulurkan 

salah satu tangannya ke lantai dengan mengucapkan kata tabe’; tabe pung aji, tabe daeng, tabe 
bu, dst.  

161 Marwah, (21 Tahun), Mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 21 Januari 2021, 17 Januari 2021.  

162 Disebut “gondolo” (gundul)  lantaran kitab-kitab yang disajikan di Ma’had A<ly>  tidak 

memiliki baris/harakat  



 
 

 

akan menghadirkan rasa hormat junior kepada senior yang telah berperan sebagai 

guru di luar sistem kurikulum yang berlaku.
164

  

Selain melalui jalur keilmuan, bentuk penghormatan mahasantri 

tercermin pada gestur tubuh dan intonasi suara mereka. Tatkala bertemu dengan 

mahasantri yang lebih senior, sebagai junior mereka akan  sedikit menunduk  dan 

berbicara dengan suara yang lebih pelan sebagai wujud kerendahan hati. 

Mahasantri memang selalu mengontrol dan memikirkan dengan cermat sebelum 

berbicara, tidak hanya kepada senior tetapi juga kepada junior. Karena sistem 

“senioritas” di Ma’had A<ly> diberangus lantaran tidak mencerminkan jati diti 

sebagai mahasantri dan bertentangan dengan nilai-nilai al-Musa>wah yang 

menjadi prinsip dasar di pondok pesantren As’adiyah.   

2. Husnu al-Z{an  (Berpikir Positif) 

Inti sari dari surah al-H{ujura>t ayat 12 adalah larangan ber-su<u al-z}an 

(berpikiran negatif). Artinya, mengajak orang-orang beriman untuk selalu 

mengedepankan Husnu al-z}an (Berpikir positif). Orang yang selalu berpikiran 

positif, akan memadang segala hal dari sudut yang positif dan selalu berpikir 

jernih. Dengan berpikir positif biasanya seseorang lebih percaya diri terhadap 

kemampuannya  sehingga responsif terhadap segala problem-problem kehidupan.  

Fenomena husnu al-z{an  di Ma’had A<ly>  terjaga dengan baik. Hal ini 

terjadi karena mereka sepenuhnya menyadari kapasitasnya sebagai mahasantri 

yang seharusya memiliki nilai-nilai karakter yang lebih luhur ketimbang sewaktu 

berstatus sebagai santri pada tingkatan-tingkatan pendidikan sebelumnya.
 165

 

                                                                                                                                                                
163 Mura>ja’ah adalah kegiatan mengulang-ulangi pelajaran sebelumnya. Salah satu 

tujuannya untuk menyelaraskan pelajaran yang lalu dengan pelajaran berikutnya  

164 Ambo Iri (21 Tahun), Mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 21 Januari 2021. 

165 Basri (26 Tahun), Alumni Ma’had A<ly> As’diyah Sengkang, Wawancara, Sengkang 22 

November 2020.  



 
 

 

Derajat pendidikan yang semakin tinggi, kian mematangkan karakter 

pada diri mahasantri lantaran semakin banyak tantangan yang menanti di depan. 

Ibarat peserta didik, semakin tinggi kelasnya, kian sulit pula tantangan yang 

dihadapi. Ma’had A<ly > sebagai lembaga pendidikan pasca pesantren, menuntut 

mahasantrinya lebih siap menangkap fenomena-fenomena baru dengan 

mengedepankan sikap husnu z}an.  

Sikap husnu al-z}an menghadirkan ketenangan atau ketentraman. Antara 

lain,  pertama, seorang mahasantri merasa tenang karena selalu berpikir positif 

terhadap apapun yang diperintahkan oleh pengasuh dan pembina pondok. Kedua, 

merasa tenang dalam berintraksi dengan teman-teman sejawatnya karena 

mahasantri yang ber-husnu al-z}an lebih mudah diterima oleh orang banyak 

dengan adanya rasa nyaman bila orang lain berada disekitarnya. Mahasantri yang 

berkarakter seperti ini biasanya lebih mudah mendapatkan posisi tertentu dalam 

jabatan kepengurusan, karena tidak sulit baginya membangun relasi dengan 

orang banyak. 

Dalam tatanan kehidupan berasrama, terdapat beberapa mahasantri yang 

suka membangunkan menjelang waktu shalat 5 waktu. Pada saat tertidur, ada 

saja mahasantri yang sangat sulit terjaga. Kesulitan ini biasanya membuat 

mahasantri “berlebihan” menyikapinya dengan memercikkan air bahkan 

menyiramnya, sebagai tindak lanjut menghadapi teman-teman yang bandel untuk 

segera terjaga. Meskipun “berlebihan”, teman-temannya tidak langsung tersulut 

emosinya, dengan mengedepankan husnu al-zan karena mereka sepenuhnya 

menyadari dampak positifnya. Perlu diketahui bahwa mahasantri yang gaib pada 

salat berjamaah, konsekuensinya adalah sanksi dari pihak kampus. Dapat 

dikatakan, mahasantri yang membangunkan temannya secara tidak langsung 



 
 

 

menyelamatkannya dari sanksi-sanksi .
166

 Selain kasus di atas,  arahan-arahan 

dari pembina terhadap  mahasantri yang indisipliner, tidak menyurutkan 

semangat mereka karena mahasantri  berupaya ber-husnu al-zan terhadap setiap 

langkah-langkah pembina yang dianggap memiliki niat tulus dan ikhlas dalam 

menanamkan sifat-sifat keulamaan pada diri mahasantri.
167

  

Setiap mahasantri selalu ditekankan untuk berakhlak terhadap gurutta 

atau pembina baik dari sisi lahiriah maupun batiniah. Karakter baik tidak cukup 

berpatokan pada penampilan dan perilaku yang bisa diliat oleh siapapun. Tapi 

yang lebih utama adalah nilai-nilai spritual karena sisi spritual lebih dominan 

mengarah ke ukhra>wi. Salah satu bentuk nilai spritual terhadap gurutta, yaitu 

dengan ber-husnu al-z}an. Sikap seperti ini akan melahirkan keyakinan bahwa 

setiap aturan maupun kebijakan pondok semata untuk kebaikan mahasantri dan 

kemaslahatan bersama.
168

 Mahasantri sepenuhnya paham, pengasuh Ma’had A<ly> 

adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman mengkader gurutta maloloe (kiyai 

muda)  kurang lebih 2 dasawarda terakhir. Bahkan beberapa ulama-ulama senior, 

dapat dikatan telah mengabdikan seluruh umurnya di As’adiyah. Sehingga 

mereka yakin bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diterapkan, semata untuk 

kemaslahatan mahasantri dan lembaga Ma’had A>ly> secara umum.   

3. Tafa>hum  (Saling memahami) 

Saling memahami sesama orang beriman merupakan pondasi utama 

ukhwah Islamiyah. Proses tafa>hum dapat dilakukan seiring terjalinnya ukhwah. 

Pentingnya sikap saling memahami, seorang bisa mengetahui kelebihan dan 
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167 Muhammad Ilham (21 Tahun), mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 
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168 Jumardi Darwis (26 Tahun), Pembina Ma’had A<ly> > As’adiyah Sengkang, wawancara, 
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kekurangan masing-masing. Tujuannya bukan untuk saling menjunjung atau 

menyudutkan tapi agar seorang lebih siap menerima perbedaan. Sikap inilah 

kemudian melahirkan Ta’a<wun (saling menolong) karena telah terjalin 

persaudaran yang saling memahami antara satu dengan lainnya.
169

 

Tafa>hum bisa terwujud dengan mempererat persaudaran di kalangan 

mahasantri, yaitu dengan saling mengenal (ta’a>ruf ) dalam kurung waktu yang 

memadai. Waktu dan rentetan peristiwa yang dialami bersama, susah dan senang, 

suka dan duka, tawa dan tangis akan memupuk rasa tafa>hum sehingga setiap 

masalah yang muncul, selalu ada titik temunya.
 170

 Mahasantri sebagai satu 

kesatuan yang majemuk, dengan pelbagai latar belakang, adat, dan budaya 

berbeda. Hal ini tidak menghalangi mereka untuk saling memahami. Boleh jadi, 

antara daerah yang satu dengan lainnya, memiliki nilai-nilai atau standar adat 

yang berbeda. Namun hal ini tidak menghalangi mahasantri untuk saling 

memahami.
 
 

Kesepahaman atau tafa>hum merupakan hal yang menunjang penanaman 

nilai-nilai karakter di Ma’had A<ly>.  Tradisi ini senantiasa terjaga dengan baik 

karena adanya budaya saling menasehati di kalangan manasehati agar saling 

memahami satu sama lain dan menghindari sikap yang selalu mengganggap 

bahwa hanya dirinya yang benar, sedangkan orang lain selalu salah.
171

 Sikap 

saling memahami dan menghargai membuat mahasantri terhindar dari amarah, 

perselisihan, pertengkaran, atau dendam satu sama lainnya. Tanpa adanya 

tafa>hum, seorang akan selalu mengedepankan egonya daripada mendengarkan 
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Desember 2020.  
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pendapat orang lain. Senang menegur orang lainnya, padahal dia sendiri tidak 

senang ditegur. Hal inilah yang bisa menimbulkan gejolak di kemudian hari.  

Salah satu cara memunculkan rasa saling memahami yaitu berupaya 

mengakrabkan diri atau berbaur dengan mahasantri lainnya. Selama berbaur, 

banyak diskusi yang muncul mulai tema-tema ringan hingga tema-tema berat, 

tentunya selalu disisipi dengan humor-humor sederhana. Bila terjadi diskusi yang 

cukup alot karena kekeh terhadap pendapat masing-masing, ada saja mahasantri 

yang mengalihkan topik dengan humor misalnya, upasisioku tuh (bisa-bisa saya 

mengikat kalian berdua dalam satu ikatan), tentu saja humor ini tidak 

berhubungan dengan tema diskusi. Keakraban yang terbangun ini kemudian 

menarik rasa simpati dan pada akhirnya rasa saling memahami perlahan tercipta 

dengan sendirinya.
172

 Tafa>hum juga berlaku pada sisi kepesantrenan lainnya 

misalnya dalam penerapan jadwal qira>ah (membaca) pada kegiatan halaqah. 

Tidak sulit bagi mahasantri mengindahkan jadwal yang ada lantaran mereka 

menyadari konsekuensi yang terjadi bila tidak menjalankan aturan yang telah 

disepakati bersama.
173

  

Tafa>hum ini memang butuh waktu dan sikap kedewasaan, karena di 

antara mahasantri memiliki karakter pendiam dan kadang mengutamakan ego 

sendiri dan kurang peduli dengan lingkungan yang ditempati bersama.
174

 

Karakter yang terakhir ini, kadangkala mencederai prinsip tafa>hum di kalangan 

mahasantri lantaran ego dan rasa ingin menang sendiri berpotensi menimbulkan 
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Sengkang, 17 Januari 2021. 

173 Muhammad Ilham (21 Tahun), mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 
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perselisihan.
175

 Pada dasarnya, hal ini mudah saja teratasi jika setiap penghuni 

asrama menyadari prinsip dasar setiap insan yang memiliki kekurangan dan 

kelebihaan sehingga selalu bermuhasabah pada setiap keadaan.
176

  

  Tradisi tafa>hum lainya ini dapat dilihat dalam sebuah musyawarah  

dalam menghadapi agenda tertentu. Budaya saling memahami dan menghargai 

selalu dijunjung dengan baik, setiap mahasantri diberikan kesempatan dalam 

mengutarakan pendapatnya tanpa didominasi oleh orang-orang tertentu. Jika 

dinggap positif, maka pendapat itu yang menjadi keputusan dengan 

pertimbangan kemaslahatan untuk orang banyak bukan berdasarkan pendapat 

mayoritas.
177

    

Tradisi tafahum juga dapat dilihat pada tata kelola asrama misalnya 

urusan dapur. Sebelum Ma’had A<ly> menjalankan catering umum seperti 

sekarang, mahasantri masih memasak menggunakan kompor minyak tanah atau 

kompor gas. Mahasantri dengan senang hati bergiliran membeli bahas bakar, 

memasak, menyediakan makanan, dan membersihkan peralatan dapur. Karena 

mahasantri sangat memahami pentingnya mengindahkan sikap tafa>hum  di 

lingkungan asrama. Sekarang, tidak ada lagi pola memasak seperti dulu, tapi pola 

tafa>hum akan selalu mewarnai hari-hari mahasantri dengan bentuk dan sistem 

berbeda. Tafahum merupakan tradisi yang wajib dipertahankan, karena tradisi ini 

menjadi modal utama kelak jika menjalani kehidupan di tengah-tengah 

masyarakat.  

                                                           
175 Azilah Jalil, (21 Tahun), mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 21 Januari 2021, 17 Januari 2021.  

176 Seri Dayah (21 Tahun), Mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 21 Januari 2021, 17 Januari 2021.  

177 Andi Kusuma Wardani (24 Tahun), Alumni Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 

wawancaraa, 24 Desember 2020.  



 
 

 

B. Implementasi Nilai-nilai Karakter Perspektif Surah al-H{ujura>t Ayat 11-13  di 

Ma’had Aly As’adiyah Sengkang 

 1. Nilai-nilai Karakter dalam Surah al-H{ujura>t Ayat 11 

  Allah swt berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49:11. 

يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَّ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسى أنَْ يكَُونوُا خَيْرا  مِنْهُمْ وَلَّ نِساءٌ 

بئِسَْ مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْ يكَُنَّ خَيْرا  مِنْهُنَّ وَلَّ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَّ تنَابزَُوا بِالْْلَْقابِ 

يمانِ وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فيَوُلئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ   الَّسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِْْ
 
Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan 
jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain 
(karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu 
sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah 
beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-
orang yang zalim.

178
  

Sebagai orang beriman, tidak elok rasanya jika tradisi yang olok 

mengolok dipelihara. Bisa dikatakan, olok-olok, merendahkan, dan menghina 

merupakan tradisi jahiliah. Orang yang keadaannya terlihat menyedihkan, 

terdapat cacat di tubuhnya, atau tidak pandai berkomunikasi, ternyata mereka 

lebih dekat kepada Allah ketimbang orang-orang yang merasa sempurna dengan 

dirinya. Berkaitan dengan topik ini, penulis menemukan beberapa poin penting 

yang terjadi di lingkungan Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang sebagai berikut:  

a.  Larangan al-Sukhriyah (Mengolok-olok) 

Al-As}lu fi al-Nahyi al-Tahri>mi, asal larangan itu adalah haram. Selalu 

disampaikan kepada mahasantri mengenai larangan mengolok-olok dalam bentuk 

apapun. Bila sikap buruk ini berhasil dijauhi maka islam akan menjadi rahmat 

bagi sesama karena tidak adanya saling lempar olokan dan saling menghargai. 

Geliat Islam di dunia barat karena Islam menjunjung tinggi hak-hak manusia baik 
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kulit hitam maupun kulit putih. Di barat terjadi jurang pemisah antara kulit putih 

dan kulit hitam, tapi Islam berusaha menghilangkan perbedaan tersebut dengan 

menghargai hak-hak setiap orang. Dalam usul fiqh disebut Sadd al-Zara>i< untuk 

mencegah dampak yang lebih besar kedepannya jika saling mengolok sudah 

menjadi kebiasaan sehari-hari bahkan bisa berujung pada pertikaian. 
179

 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan 

komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Mahasantri sebagai makhluk 

sosial dan kaum terpelajar, harus memahami kapan komunikasi itu dianggap 

bercanda atau mengolok-olok. Kesalahan menuturkan sebuah kalimat, bisa 

menyinggung perasaaan seseorang. Terlebih garis pemisah antara bercanda dan 

mengolok-olok sangat sukar diasumsikan mengingat setiap orang memiliki 

asumsi yang berbeda-beda.  

 Mahasantri yang datang dari beberapa wilayah, kemudian dikumpulkan 

dalam sebuah sistem yang disebut pondok pesantren. Mahasantri diwajibkan 

berada dalam lingkungan pondok atau kampus. Sistem ini kemudian melahirkan 

persahabatan atau persaudaraan di kalangan mahasantri padahal diantara mereka 

sebelumnya tidak mengenal satu sama lain.  

Kejadian seperti ini bisa terjadi dalam sebuah peristiwa misalnya bila 

salah seorang mahasantri yang merasa seseorang baru saja mengenakan 

sandalnya menyindir  dengan ucapan “teddeng sih sandala’e” (sandal saya 

hilang). Teman yang merasa mengenakan barang milik temannya, akan 

tersinggung tanpa perlu diberitahu secara gamblang.
180

 Selain sindiran, dalam 

keadaan tertentu bisa saja ditanggapi dengan serius terlebih bila antara dua belah 
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pihak saling mengutamakan egonya. Akibatnya, terlontar ucapan-ucapan yang 

“pedas” seperti olok-olokan yang menyasar pada kebiasaan yang dianggap 

kurang terpuji.
181

  

Memang pola pertemanan  dan ukhwah di Ma’had A<ly>  selalu dibumbuhi 

dengan canda dan tawa, tujuannya semata untuk menghibur atau mencairkan 

suasana. Jika ada gerak-gerik atau ucapan yang menyinggung perasaan temannya, 

tentu tak ada maksud untuk mengolok-olok terlebih menghina.
 182

 Masalah yang 

muncul kemudian, terkadang candaan itu menyinggung perasaan, hanya saja 

orang yang tersinggung tidak mengekspresikan ketersinggungannya malah ikut 

tertawa seolah semuanya baik-baik saja. Karenanya, penting bagi mahasantri 

memilah setiap candaan yang dilakukannya agar tidak terjadi ketersinggungan.   

Bagi mahasantri, harus pandai membaca karakter sebelum mengajak 

komunikasi apalagi jika disisipi dengan kalimat-kalimat candaan. Mayoritas 

mahasantri memang beranggapan bahwa sosok yang pandai dalam humor atau 

jenaka merupakan “fardu kifa>yah” dan berperan sebagai perekat pertemanan. 

Ironisnya, terdapat beberapa mahasantri mudah “baper” atau tersinggung hanya 

karena humor ringan dan sepele. Pola ini kemudian tersimpan rapih dalam 

memori mahasantri dan dijadikan parameter untuk memilah jenis-jenis 

pendekatan dalam membangun interaksi terhadap sesama anak asrama.  

Secara umum mahasantri memahami hal-hal yang tidak bisa dijadikan 

bahan candaan. Hal-hal yang berbau rasis, tindakan body shaming, dan mengorek 

privasi merupakan tindakan yang “haram” dilakukan. Mereka tau persis dalil-

dalil tentang larangan mengolok-olok, bahkan tafsirnya sekalipun sudah menjadi 
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pelajaran sehari-hari mereka. Tinggal merealisasikan nilai-nilai karakter yang 

diajarkan oleh gurutta melalui media kitab kuning.  

b. Larangan al-Lamz dan Tana>buz bi al-alqa>b (Mencela dan Memberi Gelar 

Buruk) 

Sikap seperti ini memang terkadang ditemukan di Ma’had A<ly> meskipun 

sebatas candaan atau guruaan. Pada dasarnya mahasantri menyadari sepenuhnya, 

bahwa mereka dipersaudarakan dengan ikatan lembaga. Sikap saling memahami 

sudah menjadi tradisi pada lembaga ini sehingga segala bentuk ucapan, sikap 

atau tingkah laku selalu dipertimbangkan dengan matang-matang demi menjaga 

perasaan teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. 
183

  

 Mahasantri memahami bahwa melucu atau membuat orang tertawa cukup 

dengan candaan-candaan sederhana bukan dengan jalan mencela apalagi memberi 

gelar-gelar yang tidak pantas. Candaan itu hanya sebatas hal-hal ringan, seperti 

ketika berkumpul-kumpul atau berdiskusi yang terkadang menyelipkan humor 

atau jenaka-jenaka yang sederhana. Tertawanya pun ala kadarnya, karena tertawa 

yang berlebihan itu tidak baik dan berpotensi menggelapkan hati.    

Pengasuh di Ma’had Aly> selalu menekankan kepada mahasantri agar 

menghidari perbuatan yang serupa seperti  mencela  maupun  memberi gelar 

buruk. Anregurutta Abdul Gani dalam beberapa kuliah menyampaikan kepada 

mahasantri tentang potensi perpecahan yang ditimbulkan jika mencela  menjadi 

sebuah kebiasaan. Anregurutta Abdul Gani adalah ulama yang senang 

meyampaikan pesan-pesan dalam bentuk bala>gah (kiasan) sehingga dalam 

pesannya sering kali terdengar untaian kalimat: “Engkatotuh ana’ pangaji 

pangellekeng”184
. Pangellekeng  disini bisa bermakna mencela atau memberi 
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gelar yang buruk. (biasanya ada santri yang senang mencela). “Sepintas tidak ada 

kesan teguran jika melihat terjemahan harfiahnya. Namun dalam bahasa bugis 

setempat, jika kalimat tersebut diungkapkan dengan aksen tertentu, maka 

dianggap sebagai sebuah teguran halus (sindiran). Larangan dalam bentuk 

sindiran yang cukup membuat mahasantri waspada terhadap dampak negatif 

yang ditimbulkan akibat mencela dan memberi gelar buruk kepada sesama.  

 Memberi gelar tertentu terkadang muncul di kalangan mahasantri yang 

sejawat, terutama bagi yang berteman baik. Keakraban yang terbangun setelah 

berbulan-bulan bahkan menahun membuat mahasantri kadang kebablasan. 

Namun gelar di sini berbentuk gurauan yang tidak bermaksud menyinggung 

perasaan karena tentunya tidak ada niat mahasantri mencela bahkan menghina 

teman yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri.
185

  

Beberapa praktik-praktik al-Lamz dan Tana>buz bi al-alqa>b  yang penulis 

temukan, misalnya di antara mahasantri mempunyai kebiasaan unik yang 

menarik perhatian, sehingga memancing gelar-gelar yang tak pantas bagi teman-

temannya, terutama bagi mahasantri yang selalu menemukan hal-hal lucu pada 

setiap peristiwa, misalnya sebutan   “corong’e” (suka berteriak), atau “gemme’e” 

(rambut: kiasan bagi yang berambut panjang)  menandakan kekhasan yang 

dimilikinya.
186

    

Gurauan atau candaan ini adakalanya terjadi di kalangan teman 

sebayanya bukan pada mahasantri senior karena adanya rasa segan atau ta’z{im 

kepada yang lebih tua. Meski berupa gurauan, mahasantri selalu diwanti-

wantikan agar menjauhi sikap tersebut karena gurauan yang tidak terarah 

                                                           
185 Tarmizi Tahir (30 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 17 November 2020 

186 Ambo Iri (21 Tahun), mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 21 Januari 2021. 



 
 

 

terkadang mengganggu karakter luhur yang berusaha ditanamkan di lingkungan 

Ma’had Aly>.   

Beberapa budaya di Ma’had A<ly> secara tidak langsung memberangus 

pola-pola buruk seperti di atas. Di lapangan kita temukan beberapa istilah yang 

menjadi antitesis terhadap praktik-praktik al-Sukriyah, al-Lamz dan Tana>buz bi 

al-Alqa>b.  istilah-istilah yang kerap terdengar misalnya; “tabe’ daengku” (permisi 

kandaku) penggunaanya ketika mengawali pembicaraan, lewat di hadapan 

mahasantri senior, atau ketika minta izin; “tabe’ usta’“ (permisi ustadz), 

fungsinya serupa hanya penerapannya terhadap teman seangkatan; dan “tabe ndi’ 

“ (permisi dek),  digunakan terhadap junior.
187

 Kata “tabe” adakalanya diganti 

dengan “addampeng-dampekki” atau “taparajakka dampeng” yang memiliki 

fungsi yang hampir sama.
188

 Selain berfungsi untuk mengawali sebuah topik, 

istilah ini juga digunakan ketika hendak menasehati teman yang dianggap 

melakukan sebuah kesalahan, nasehat yang dibuka dengan rasa hormat 

menandakan niat tulus dari yang memberi nasehat, bukan untuk mempermalukan 

apalagi sengaja mencari masalah.   

Selain itu, terdapat panggilan-panggilan santai misalnya; “halo 

daengku189, (hai kanda), atau “Ee ceng” (hai kawan), “Oo Usta’ “ (hai Ustadz: 

panggilan terhadap mahasantri yang alim), “Oo Sappiseng”190 (hai sobat), “Oo 
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sureng”191
 (hai saudara).

192
  Khusus bagi teman yang sangat dekat, biasanya 

dipanggil dengan menambahkan variasi pada namanya seperti: “ambo” dipanggil 

dengan “amboy”, atau “amriz” dipanggil dengan “ambaz” dan lain sebagainya.  

Panggilan khusus ini merupakan permintaan personal dari pemilik nama dan rata-

rata nama “gaul” ini tidak mengandung makna tertentu karena memang hanya 

diterapkan sebagai panggilan keakraban.
193

 Termasuk bentuk perhormatan yang 

sudah lazim ditemukan di kalangan masyarakat bugis, yaitu menambahkan kata 

“ki” atau “ta”  pada ekor kata misalnya “kemana ki” dan “punya ta”.
194

  

 Keterlibatan pembina sangat urgen dalam penanaman nilai-nilai karakter 

termasuk larangan memberi gelar yang buruk. Keteladanan yang ditampilkan 

akan membuat mahasantri meniru karakter-karakter positif yang secara tidak 

langsung memengaruhi karakter mahasantri dalam berteman secara sehat dengan 

teman sejawatnya tanpa perlu ada gelar yang buruk. 

 2. Nilai-nilai Karakter dalam Surah al-H{ujura>t Ayat 12 

 Allah swt berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49: 12. 

ا مِنَ الظَّنهِ إنَِّ بعَْضَ الظَّنهِ إثِمٌْ وَلََّ تجََسَّسُوا وَلََّ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِر 

َ إِنَّ   ييغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْض   أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ ييَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْت ا فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللََّّ

ابٌ رَحِيمٌ  َ توََّ  اللََّّ

 

Terjemahnya: Wahai rang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu 
yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang 
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suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa 
jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang.

195
  

 Berdasarkan Asbab Nuzul ayat ini pada bab sebelumnya, setidaknya 

memberikan pelajaran kepada orang-orang beriman agar lebih waspada dalam 

mencari tahu keadaan orang lain. Kecurigaan yang tak berdasar adalah sesuatu 

yang terlarang. Mengontrol prasangka adalah langkah awal memperbaiki karakter 

dan membangun persaudaraan. Karenanya, seorang yang berprasangka tanpa 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat, akan meruntuhkan persaudaraanya maka 

lunturlah nilai-nilai karakter yang ada pada dirinya. Berikut beberapa hal yang 

menjadi perhatian penulis di Ma’had A<ly> As’adiyah berkenaan dengan nilai-nilai 

karakter pada ayat tersebut.   

a. Menjauhi Su>u al-Z{>an (Prasangka Buruk) 

Sifat prasangka itu manusiawi, hanya saja butuh kesadaran penuh dalam 

menempatkan prasangka tersebut pada tempatnya, berlandaskan pada fakta-fakta 

yang dihimpun sebelumnya. Termasuk mahasantri membaca setiap kebijakan-

kebijakan yang ada di Ma’had A<ly>.  Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh 

pengasuh-pengasuh di kampus kemungkinan ada yang tidak bisa langsung 

diterima secara utuh oleh mahasantri. Namun dapat dinetralisir dengan 

prasangka-prasangka baik kepada gurutta bahwa semua kebijakan yang ada demi 

kebaikan mahasantri kedepannya.  

Boleh jadi dari kalangan mahasantri ada yang memiliki prasangka negatif 

terhadap kebijakan yang berlaku. Ma’had A<ly>  dalam menjaga muru>’ah instansi 

sebagai lembaga kederisasi ulama memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat 

kontras dengan kebjikan umum di dunia luar pondok. Hal inilah yang berpontensi 

menimbulkan prasangka negatif terutama bagi mahasantri yang belum kokoh 
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rasa ta’z}im-nya kepada gurutta selaku penentu kebijakan. Demi mengantisipasi 

opini negatif, maka kembali peran pembina sangat krusial memaparkan tujuan 

kebijakan secara detail agar tidak terjadi prasangka yang tidak baik.
196

  

Misalnya larangan kepada mahasantri membawa kendaraan bermotor.
197

 

Dalam benak sebagian mahasantri tentunya terbayang kesulitan-kesulitan yang 

akan terjadi jika tidak ada kendaraan bermotor. Maka itu, penting memberikan 

penjelasan yang komprehensif kepada mahasantri tentang dampak buruk yang 

ditimbulkan jika dibebaskan membawa kendaraan bermotor. Potensi 

kemudaratan lebih besar dari pada kemaslahatannya. 

Prasangka buruk merupakan akitivitas rohani yang sangat sulit diketahui, 

melainkan jika diungkapkan langsung oleh orang yang berprasangka. Seperti 

yang dikemukakan oleh salah seorang mahasantri, bahwa prasangka buruk kerap 

menghampirinya bila terdapat teman yang terlalu mengakrabkan diri dengan 

senior-seniornya, hal ini kemudian memunculkan prasangka buruk, bahwa 

tindakan pendekatan yang dilebih-lebihkan tak lebih dari hanya sekadar “caper” 

di hadapan teman –temannya.
198

   

Lain halnya dengan pengalaman salah satu mahasantriwati, pengalaman 

prasangka buruknya muncul bila ada teman yang meminjam barangnya, tetapi 

dikembalikan dalam keadaan  kotor dan cacat.
199

  Dengan demikian, rasa kecewa 
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dan prasangka buruk itu muncul bila keadaan yang terjadi, berbanding terbalik 

dengan harapan dan ekspektasi seseorang.
200

 

 Prasangka merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun di kalangan 

mahasantri ada yang memiliki prasangka negatif terhadap kebijakan-kebijakan 

yang diterapkan, tapi rasa penghormatan dan sikap kedewasaan yang tertanam 

dalam dirinya meluluhkan segala bentuk opini liar yang ada. Terbukti dalam 

beberapa rapat asrama, tidak pernah terdengar nada-nada keberatan terhadap 

kebijakan-kebijakan yang berlaku.  

 Sikap mulia yang diperlihatkan oleh mahasantri dalam merespon 

kebijakan mengenai kendaraan bermotor terbentuk dari pengalaman-pengalaman 

mereka terhadap aturan-aturan sebelumnya. Misalnya aturan pembatasan 

smartphone pada jam-jam tertentu,
201

 hanya dalam hitungan bulan terbukti 

sangat membantu dalam perkembangan keilmuan mahasantri mulai dari hafalan 

al-Qur’an, qira’ah al-kutub, dan disiplin ilmu lainnya.
202

  

Prasangka mahasantri terhadap pengasuh pondok secara umum positif. 

Karena setiap kebijakan yang diterapkan, selalu didasari keteladan terlebih 

dahulu dari para kiyai. Sejak dini, santri sudah ditanamkan prinsip bahwa, 

“wedding jaji maja risesemu naekiya madeceng paggangkanna ri sesemu” 

203
(boleh jadi tidak baik dalam pandanganmu, namun akhirnya itulah yang 

terbaik untukmu). Sehingga santri atau mahasantri selalu mengedepankan 
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prasangka baik terhadap setiap kebijakan yang ada walaupun awalnya agak berat 

menjalankanya, tapi akan terbiasa karena pembiasaan.
204

  

Pondok Pesantren As’adiyah telah lama memperkenalkan konsep 

barakka’  (berkah) di kalangan para santri. Konsep barakka’ inilah yang berperan 

sebagai pemegang kendali terhadap tindakan-tindakan mahasantri. Seorang 

mahasantri yang dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk dianggap sebuah 

batu sandungan memperoleh barakka’.  Berbeda dengan sebagian instansi 

pendidikan lainnya yang belum menjunjung nilai-nilai barakka’ sehingga 

prasangka negatif kepada guru atau dosennya dikiranya sebuah hal biasa yang 

tidak akan mengganggu nilai-nilai penghormatan antara guru dan peserta 

didiknya. Berdasarkan konsep ini, sehingga di lingkungan Ma’had Aly>  mustahil 

ditemukan demontrasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam bentuk apapun karena 

sejak awal sudah ditanamkan nilai-nilai barakka’ pada diri mahasantri.
205

 

Prasangka buruk kepada gurutta menjadi salah satu penyebab berkah 

menjauh. Segenap pengasuh di Ma’had A<ly>  selalu menekankan agar tidak 

membeda-bedakan antara kiyai yang satu dengan lainya. Hal ini pernah 

disinggung Anregurutta Abdul Gani pada sebuah pengajian,
 
“Aja mupusilaingi 

gurummu sibawa gurummu lainge nasaba de narisseng niga kaminang 

mappasimata mata pangguruki”206
 (Janganlah engkau membeda-bedakan gurumu 

karena  kita tidak pernah tahu siapa yang paling ikhlas dalam mengajarimu). 
207
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Bagi mahasantri, setiap gurutta  memiliki derajat yang sama. Sehingga 

sikap mereka terhadap gurutta juga sama. Artinya, sikap ta’z}im, pelayanan, 

respon dan tanggapannya selalu sama tanpa membeda-bedakan antara yang satu 

dengan lainnya karena barakka’  tersebut bisa saja datang dari salah satu gurutta 

bahkan semuanya  sebagai wasilah turunnya berkah dari Allah swt.   

b. Larangan Tajassus dan Igtiya>b (Memata-matai dan Menggunjing) 

 Tajassus di sini adalah sikap yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. 

Bagi mahasantri Ma’had A<ly>, salah satu altenatif yang dilakukan untuk 

menghindari perbuatan tercela itu yaitu ketika berkumpul dan bercerita 

hendaklah menghindari pembahasan mengenai orang lain terlebih jika sudah 

masuk ke ranah privasi, karena jika hal itu sudah masuk ke dalam pembahasan, 

maka perlahan akan mengantarkan kepada pembahasan aib dan kekurangan 

teman sejawat di Ma’had A<ly>.   

Kasus tajassus hampir tidak pernah ditemukan, melainkan dalam hal-hal 

positif dengan mematai-matai teman yang melakukan pelanggaran asrama atau 

pondok, misalnya tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, salat berjamaah, 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi kewajiban bagi mahasantri Ma’had 

A<ly>. Mahasantri yang mendapati temannya tidak bergabung dalam kegiatan-

kegiatan tersebut, akan memasukkan laporan kepada pembina dan pengasuh 

pondok. Namun kasus-kasus yang disebutkan di atas, tidak dapat dikategorikan 

sebagai tajassus karena nilai-nilai positifnya akan berdampak langsung ke 

mahasantri terlapor. 

Memang igtiya>b atau Curita boko’ (membirakan aib orang lain), hanya 

akan merusak hubungan persaudaraan bahkan bisa berujung kepada permusuhan 

yang tak bertepi. Karena itu, sebagai mahasantri harus menjauhi pembahasan 



 
 

 

tentang riwayat hidup orang lain dan beralih membahas hal-hal positif seperti 

pendidikan, diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya.
208

  

 Alternatif lainnya, yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan 

positif, seperti kajian atau belajar bersama, secara tidak langsung menghindarkan 

mahasantri dari kebiasaaan saling menggunjing antara sesama. Sebagai seorang 

yang paham syariat, harus rajin-rajin mengoreksi diri ketimbang mencari-mencari 

kesalahan orang lain yang hanya akan mendatangkan mudarrat dan merusak 

persaudaran yang telah lama terjalin. 
209

 

Mahasantri selalu diarahkan untuk bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, hal lumrah berkomunikasi dan berkumpul 

dengan orang-orang sekitar. Masalahnya, terkadang dalam sebuah mejelis atau 

perkumpulan, seseorang terbuai saking asyiknya bercerita dengan kawan-

kawannya. Tanpa sadar mengungkit hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain 

baik itu gosip (gibah) bahkan bisa saja mencari-cari kesalahan orang lain 

(tajassus).  

Tajassus merupakan fenomena yang sudah dianggap biasa oleh banyak 

orang tapi tidak bagi lingkungan Ma’had A<ly>. Fenomena tajassus terjadi karena 

adanya masalah pribadi yang muncul karena kekeliruan dalam berucap maupun 

bersikap. Karenanya, fenomena ini tidak diberi ruang untuk berkembang di 

Ma’had A<ly>  dengan keterlibatan pengasuh, dan pembina yang responsif 

memadamkan percikan melalui tindakan-tindakan preventif.
 210
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 Pengasuh Ma’had A>ly sepenuhnya menyadari fenomena tajassus yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, agar fenomena 

ini tidak menular kepada mahasantri, yaitu dengan menggalakkan kajian kitab-

kitab akhlak khususnya tentang bahaya-bahaya lisan, pentingnya muhasabah dan 

berpikiran positif. Kajian-kajian seperti ini otomatis menuntun mahasantri 

mengamalkan poin-poin penting dari kajian-kajian tersebut. Belum lagi manfaat 

lainya mengikuti sebuah kajian rutin, karena senantiasa berkumpul dengan ulama 

dan orang-orang saleh.  

 Bagi seorang muslim, harus senantiasa mempertimbangkan segala 

kemungkinan yang bisa ditimbulkan dari setiap gerak-geriknya. Baik perkataan, 

perbuatan dan sikapnya secara umum. Orang yang mengingat keburukan diri 

sendiri dan mengabaikan keburukan orang lain , hidupnya akan damai dan 

menyenangkan. Setiap kali dia melihat keburukan yang dilakukan oleh teman-

temannya, maka dia langsung teringat dengan keburukannya sendiri dan berusaha 

tidak mengulanginya di lain waktu berbeda dengan orang yang senang tajassus, 

mencari-mencari kesalahan orang lain, hidupnya akan dipenuhi dengan 

permusuhan dan orang-orang akan menghindarinya.  

3. Nilai-nilai Karakter dalam Surah al-H{ujura>t Ayat 13 

Allah swt berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49:13. 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُب ا وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ 

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ اللََّّ  أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

Terjemahnya:  Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

211
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Nilai utama yang terkandung dalam ayat ini adalah persamaan derajat 

sehingga setiap manusia yang menuntutnya untuk ber-ta’aruf dengan sesama 

anak cucuk Adam. Penulis melihat fenomena ta’aruf yang terimplemetasi di 

lingkungan kampus Ma’had A<ly> As’adiyah sengkang sebagai berikut:  

a. Ta’a>ruf>  (Saling Mengenal) 

Mahasantri Ma’had A<ly> As’adiyah  merupakan alumni dari beberapa 

lembaga MA sederajat. Antara lain,  Madrasah Aliyah Putra As’adiyah 

Macanang, Madrasah Aliyah Putri As’adiyah, Pendidikan Diniyah Formal Ulya 

Putra As’adiyah, Pendidikan Diniyah Formal Ulya Putri As’adiyah, dan beberapa 

berasal dari pondok pesantren lainnya baik cabang As’adiyah maupun dari luar 

As’adiyah. 

Sebagai kaum terpelajar, tentu sangat memahami tentang manfaat dan 

efek positif dari sebuah ta’a>ruf. Sistem ta’a>ruf  di Ma’had A<ly> diawali dengan 

kegiatan taujiha>t bagi mahasantri baru (maba), kalau di lembaga pendidikan 

tinggi lainya disebut Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 

baru (PKKMB). Kegiatan ini berisi tentang pengenalan lingkungan Ma’had, 

gurutta, dan sistem kurikulum yang berlaku di Ma’had A<ly>. Setelah kegiatan 

taujiha>t ini rampung, barulah mahasantri baru diperkenankan mengikuti al-

Muh}a>d}arah al-Ammah al-U<la>  (Kuliah umum perdana).
212

    

Mahasantri yang menempuh pendidikan di Ma’had A<ly  berasal dari 

beberapa daerah. Kondisi terssebut tidak menjadi halangan baginya untuk ber-

ta’aruf  dengan lainnya. Ta’aruf yang ada mengalir dengan sendirinya tatkala 

mereka sudah bertemu di kampus. Sesama mahasantri dengan mudah berkenalan 

meskipun dengan latar yang beraneka ragam karena merasa senasib, seperguruan, 
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dan sependeritaan. Ta’aruf yang berjalan dengan baik kemudian dimanfaatkan 

oleh mahasantri untuk belajar bersama, bertukar pikiran, dan diskusi seputar 

keagamaan sehingga berdampak positif dalam peningkatan mutu pendidikannya. 

Pada kondisi tertentu, seseorang biasanya senang berkawan dengan orang 

yang memiliki karakter yang cocok dengannya. Fenomena tersebut sering 

menjadikan seseorang cenderung milih-milih dalam pertemanan. Seorang 

mahasantri ditekankan untuk menghilangkan kecenderungan tersebut dan 

berlapang dada menerima karakter yang bervarisi. Walaupun manusiawi bila 

seseorang senang berkumpul dengan teman sekampungya tetapi secara umum 

mahasantri di Ma’had Aly>  menyadari tentang pentingnya menjalin pertemanan 

dengan beberapa teman yang memiliki latar belakang berbeda. Salah satu 

manfaatnya adalah memperbanyak rezeki. Minimal rezeki dalam toples jika 

bertandang ke kamar teman-temannya.
213

   

Sebagai mahasantri baru, pada awalnya ingin berada satu kamar dengan 

teman lama atau teman sekampungnya. Gurutta selaku pengasuh pondok 

membaca arus fenomena tersebut dan berinisiatif memberlakukan sistem lot 

dalam pembagian kamar masing-masing. Sistem ini yang memudahkan antara 

mahasantri ber-ta’aruf, mereka dituntut sekamar dengan teman yang tidak sama 

sekali dikenal sebelumnya.
214

 

Dalam kehidupan asrama, langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menjalin hubungan pertemanan, tentu diawali dengan proses ta’a>ruf yang wajar 

dan tak berlebih-lebihan. Mahasantri dalam menemukan teman-teman di 

lingkungan Ma’had A<ly>, cukup mengawali dengan obrolan-obrolan sederhana dan 
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tidak terkesan dipaksakan. Terutama tidak semata ingin didengarkan, tetapi juga 

siap menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, keakraban akan mengalir 

dengan sendirinya. Kendala yang ditemukan kemudian, beberapa mahasantri 

memiliki kepribadian tertutup dengan pelbagai faktor seperti pemalu atau minder 

kepada sesama mahasantri Ma’had A<ly>, di samping faktor lainnya seperti 

pengaruh kedaerahan  yang senang berembuk dengan teman dari daerah yang 

sama. Namun problem ini perlahan teratasi melalui sikap “agresif” yang 

dipraktekkan oleh mahasantri serta nasehat-nasehat gurutta tentang keutamaan  

“ukhwah” terhadap orang-orang beriman.
215

  

Nilai-nilai sosial di kalangan mahasantri harus terus terpelihara.  Al-

Musa>wah  (persamaan derajat) di lingkungan Ma’had Aly>  sangat ditekankan 

karena al-Maqa>sid al-Ammah (tujuan umum) dalam Islam sangat menjunjung 

nilai-nilai persamaan. Sebagai mahasantri harus secara luas melihat nilai-nilai 

tersebut dan mengamalkannya. Sebelum mahasantri diajak untuk menjaga 

persamaan tersebut, pengasuh pondok terlebih dahulu mencontohkan nilai-nilai 

persamaan seperti dalam menerapkan aturan imam bagi laki-laki.
216

 Demi 

menyamakan kewajiban, pengasuh kemudian menerapkan aturan kultum kepada 

mahasantriwati untuk mengisi kekosongan bilamana pengajian tidak berlangsung 

karena adanya uzur dari gurutta dalam mengisi pengajian rutin subuh dan 

magrib.
217

 

Adapun ta’aruf  lintas angkatan, senior dengan junior, tidak sulit bagi 

mereka untuk saling mengenal karena seperti dipaparkan sebelumnya bahwa 
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mayoritas mahasantri yang sealmamater di tingkat Madrasah Aliyah, sama-sama 

alumni MA dan PDF Ulya  sehingga buka hal sulit untuk membangun kembali 

komunikasi di antara mereka. Sedangkan bagi mahasantri yang berasal dari 

cabang As’adiyah atau pesantren lainnya, dengan adanya program 

ekstrakurikuler Ma’had A<ly> misalnya perkampungan bahasa Arab, English Camp, 

kegiatan BLK dan semacamnya, kian memudahkan para mahasantri dalam ber-

ta’aruf maupun berinteraksi di tengah-tengah kegiatan.
218

   

 Salah satu bukti ta’aruf mudah terbangun di kampus Ma’had A<ly> , 

beberapa mahasantri sebelumnya tidak mengerti sedikitpun tentang bahasa 

daerah setempat yaitu bahasa bugis, setelah menjalin komunikasi dalam beberapa 

waktu, lambat laun paham bahkan mampu berbahasa bugis dengan fasih. 

Disamping juga dipengaruhi oleh metode halaqah di pondok pesantren As’adiyah 

secara umum masih mempertahankan sistem terjemahan kitab-kitab klasik 

menggunakan bahasa Bugis berejaan lontara.  

b. Silaturrahi>m 

Setelah fase Ta’aruf berjalan dengan baik, maka berlanjut ke fase 

silaturrahim. Tujuan silaturahim untuk memelihara keharmonisan yang telah ada 

melalui Ta’aruf.  Tujuan lainnya yaitu memengaruhi tingkat kecerdasan 

emosional mahasantri karena mahasantri yang mewarnai harinya dengan 

silaturahim memiliki respon yang lebih tanggap dibandingkan dengan mahasantri 

yang hanya memerhatikan kecerdasan intelektualnya semata.  

Salah satu bentuk silaturrahim yang kini mulai dirintis di Ma’had A<ly> 

yaitu silaturahim dalam bentuk “keoorganisasian”. Hal tersebut termasuk baru di 

Ma’had A<ly, karena sebelumnya keoorganisasian di tingkat Ma’had A<ly> hanya 

pada tataran intra kampus dan kini diupayakan untuk memperluas sayapnya 
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untuk menunjang kecakapan mahasantri kedepannya. Memang dalam tinjauan 

fikih, disebutkan bahwa berorganisasi itu adalah sebuah sunnah mengingat 

pentingnya melibatkan diri dalam sebuah organisasi. Pihak Ma’had A <ly> dalam 

hal ini Mudir (direktur) sangat memperhatikan fenomena keorganisasian. Ma’had 

A<ly mengundang Dr. Basnang Said untuk memberi kuliah umum di  hadapan 

mahasantri. Dalam pemaparannya, beliau menekankan tentang pentingnya 

organisasi bagi mahasantri.
219

 Sehingga kedepannya, pihak Ma’had A<ly akan 

mengadakan pelatihan-pelatihan keoorganisasian sebagai respon terhadap esensi 

kuliah umum tersebut.
 220

 

 Selain silaturrahim antar mahasantri, Ma’had A<ly juga sangat menjaga 

nilai-nilai silaturrahim kepada guru-gurutta. Salah satu dosen Ma’had A<ly>  

membaginya kepada dua bentuk yaitu, Pertama silaturrahim kepada gurutta 

setiap hari melalui halaqah yang diakhiri dengan salam mencium tangan gurutta. 

Silaturrahim secara khusus berupa inisiatif mahasantri mendatangi kediaman 

pengasuh-pengasuh pondok menjelang bulan Ramadhan untuk mala barakka’ 

(ngalap berkah) sebagai proses mematangkan diri sebelum memasuki bulan 

ramadhan.
221

   

Dalam wawancara lainnya, dipaparkan mengenai bentuk silaturrahim 

kepada gurutta diperluas menjadi tiga bentuk. Pertama, silaturrahmi secara 

formal baik dalam perkuliahan maupun halaqah. Kedua, silaturrahim non formal 

dalam bentuk acara tradisi keagamaan misalnya kegiatan maulid, isra’ mi’raj, 
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mabarazanji222
 atau acara sosial seperti mappaboting (pernikahan), menre bola 

baru223
 (menempati rumah baru), dengan mahasantri selalu menyertakan gurutta 

dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ketiga, silaturahim berbentuk sowan atau 

kearifan lokalnya disebut mangolo, yaitu membangun komunikasi langsung 

dengan gurutta dengan kepentingan yang berbeda seperti minta didoakan, talaqqi> 

dan masih banyak lagi. 
224

 

Bentuk yang terakhir ini merupakan bentuk silaturahim yang sangat 

spesial dan menjadi ciri khas utama pondok pesantren salaf khususnya Ma’had 

Aly As’adiyah Sengkang. Mangolo kepada gurutta akan mempererat keakraban 

antara mahasantri kepada gurutta selaku pengasuh pondok di samping tujuan-

tujuan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Keakraban mahasantri kepada 

gurutta, tentu sangat berbeda dengan keakraban yang sering ditemukan di 

tengah-tengah masyarakat. Semakin akrab seseorang, kian banyak canda tawa, 

gurauan bahkan dalam beberapa kasus, terkadang tiada lagi batasan tertentu 

dalam berkomunikasi. Berbeda dengan keakraban mahasantri dengan gurutta, 

semakin akrab relasi yang terbangun, kian tinggi rasa ta’z>im atau penghormatan 

mahasantri tersebut kepada guru-gurutta yang selalu siap melayani keperluan-

keperluan gurutta. Baik dalam kegiatan-kegiatan kampus maupun kegiatan di 

luar kampus seperti berkebun, bertani dan lain sebagainya.  
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C. Faktor-faktor  Pendukung dan Penghambat  

 1. Faktor Pendukung 

Pembahasan tentang mahasantri memang selalu menarik untuk dikaji dan 

tidak pernah usai untuk dibahas. Bagi seseorang yang pernah menjadi mahasantri 

akan selalu mengenang masa-masa yang seru berada di pondok bersama dengan 

teman-teman seperjuangan yang datang dari pelbagai daerah. Sistem yang 

ditawarkan oleh pondok kemudian menjadi kunci kesuksesan beberapa teman-

teman alumni, terutama keberhasilan pondok menanamkan nilai-nilai karakter 

pada mahasantri yang kelak menjadi tokoh penting di tengah masyarakat. 

Berikut beberapa faktor yang mendukung penerapan nilai-nilai karakter di 

Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang: 

a. Pengajian Halaqah 

Ciri-ciri yang sangat mencolok dalam tradisi kepesantrenan adalah 

silsilah, sanad, dan jaringan yang berkesinambungan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kualitas keulamaan. Tradisi ini pula yang membedakan antara 

pesantren dan kampus atau lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang lain.  

Pada umumnya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam 

dengan metode non klasikal. Maksudnya seorang kiyai mengajarkan kitab-kitab 

berbahasa Arab pada santri-santrinya yang disusun oleh ulama-ulama terkemuka 

pada abad pertengahan. Kitab-kitab tersebut meliputi kitab matan, syarah, dan 

hasyiyah yang ternama atau mu’tabarah yang berlandaskan asas ahl al-sunnah wa 

al-jama’ah. 225
 

Pesantren memiliki peran yang sangat penting sebagai media dalam 

mentransmisikan pelbagai ilmu-ilmu islam melalui kitab-kitab turas\. Tradisi 

yang telah berjalan lama di lingkungan pesantren. Pendalaman kitab-kitab turas} 

                                                           
225 Andik Wahyun Muqoyyidin, “Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di 

Nusantara”, Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember 2014),  h. 121      



 
 

 

menjadi urgen bagi santri, karena kitab turas\ telah menjadi identitas tersendiri 

bagi setiap santri. Kualitas santri dapat diukur berdasarkan penguasaan dan 

pengamalan terhadap kitab-kitab turas\. Pesantren bersama dengan kitab turas\ 

layaknya dua sisi koin logam yang tak terpisahkan.
226

 

Pesantren As’adiyah secara umum telah cukup lama mengajarkan kitab-

kitab klasik menggunakan sistem halaqah dan terus dirawat hingga abad modern. 

Selanjutnya dalam beberapa dekade terakhir, Ma’had A<ly>  As’adiyah 

mempertajam kajian kitab-kitab klasik tersebut sebagai upaya untuk 

melestarikan tradisi Islam di Nusantara khususnya dalam penanaman nilai-nilai 

karakter di lingkungan Ma’had A<ly>.  

Nilai-nilai karakter tersebut dilestarikan melalui pengajian-pengajian 

halaqah yang rutin diadakan bakda magrib dan subuh. Mahasantri  sebagai ana’ 

mangaji227 duduk mengitari gurutta  selaku penyaji kitab. Kondisi ini kemudian 

disebut mangaji tudang/ mangaji kitta’.228
 Beberapa kitab pengajian konsen 

membahas karakter misalnya Mau’iz}ah al-mu’mini>n, Tanwi>r al-Qulu>b, Riyad} al-

S{a>lihi>n dan beberap kitab rujukan hadis seperti S{ahi>h al-Bukha>ri>, Suna>n Abi> 

Da>wu>d yang juga membahas tentang karakter. Selain beberapa kitab tersebut, 

Ma’had A<ly> As’adiyah sebenarnya secara umum mengkaji kitab-kitab tafsir-

tafsir mu’tabarah229 dan kitab-kitab fiqh
230

 klasik.  
231

 

                                                           
226  Andik Wahyun Muqoyyidin, “Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di 

Nusantara”, Jurnal Kebudayaan Islam, h. 122      

227 Ana’ berarti anak, sedangkan mangaji berarti “yang belajar al-Qur’an/kitab-kitab 

gundul”. Santri disebut anak mangaji karena anak tersebut setiap harinya menenteng kitab ke 

mesjid untuk mengikuti pengajian. 

228 Disebut Mangaji Tudang (halaqah), tudang berarti duduk. Karena pengajian 

diselenggarakan dengan gaya duduk sila. Disebut juga Mangaji Kitta’, kitta’ berarti kitab karena 

santri-santri memegang kitab dihadapan kiyai (Gurutta) yang mensyarah kitab yang sedang 

dikaji.  

229  Kitab-kitab yang dimaksud antara lain, tafsir al-Jalalain tafsir al-Muni>r, tafsir al-

Qurt}ubi>, dan tafsir berbahasa Bugis (Tafsir al-Munir) oleh AGH. Daud Ismail dlsb. 



 
 

 

Pembinaan karakter di Ma’had A<ly>  memang sangat fakus pada kajian 

kitab-kitab klasik yang menyorot tentang adab atau karakter. Perlu diketahui 

bahwa mahasantri diwajibkan tinggal di kampus agar mampu mengikuti 

kegiatan-kegiatan rutin di dalamnya termasuk pengajian-pengajian yang 

disebutkan di atas. 
232

 Sistem ini sangat memengaruhi progres penanaman nilai 

karakter karena mahasantri di asrama mendapatkan kontrol penuh dari pembina 

dalam segala kegiatan termasuk keaktifan dalam mengikuti kajian kitab di kelas 

dan pengajian halaqah di Mesjid Kampus. . 

Ketekunan Ma’had A<ly>  dalam mewujudkan peradaban melalui kajian-

kajian yang konsen dalam bidang karakter atau akhlak tentunya tidak terlepas 

dari jasa-jasa besar para gurutta dengan segala ikhtiyarnya. Karenanya, Ma’had 

A<ly>  selalu berupaya menyediakan sarana dan pra-sarana yang mendukung 

mahasantri dalam memperdalam pengetahuan dan wawasannya mengenai kitab-

kitab turas\ yang berbasiskan karakter. Di sisi lain, mereka selalu diberikan 

bimbingan tentang adab-adab terhadap gurutta selaku penyaji kitab dan adab 

terhadap kitab-kitab yang menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam.  

b. Lingkungan Pondok 

Salah satu alasan mengapa sistem pondok sangat berperan dalam 

penanaman nilai karakter karakter karena mahasantri dapat dipantau sepanjang 

waktu. Sehingga tidak ada celah baginya untuk curi-curi kesempatan mengadopsi 

sistem dari luar untuk di bawa masuk ke dalam kampus.
233

 Kondisi pondok akan 

                                                                                                                                                                
230 Pondok Pesantren As’adiyah secara umum mengkaji kitab fiqh yang bermazhab 

Sya>fi’i> seperti Fath al-Qari>b, Fath al-Mu’i>n, al-Muhazzab fi fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i>.   

231 Tarmizi Tahir (30 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 17 November 2020. 

232 Masykur (25 Tahun), Alumni Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang 19 November 2020.  

233 Hasmuliadi Hasan (35 Tahun), Dosen Ma’had Aly As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang, 18 November 2020. 



 
 

 

sangat memengaruhi  karakter mahasantri karena sudah ada tradisi yang 

terbangun di kampus Ma’had A<ly> mulai dari cara bersikap, berbicara, bahkan 

cara berpakaian yang sudah menjadi kultur melekat dalam diri mahasantri.
234

 

Lingkungan sangat menentukan karakter seseorang. Orang bisa jadi jahat 

karena berada di lingkungan yang rusak. Demikian pula orang bisa jadi baik bila 

berada di lingkungan yang benar. Lingkungan inilah yang ingin diberlakukan 

kepada mahasantri sehingga Ma’had A<ly> memberlakukan sistem pondok, karena 

lingkungan pondok sangat mendukung perkembangan karakter mahasantri mulai 

dari kebersamaan, kemandirian, persamaan derajat yang satu dengan lainnya 

sehingga tidak saling meremehkan.
235

  

Keberadaaan mahasantri yang berasal dari beberapa wilayah yang 

terhimpun dalam satu kampus yang sama. Keragaman suku dan daerah ini yang 

menuntut mahasantri bersikap terbuka antar sesama, saling menghargai, dan 

saling memahami.
236

  

Hampir semua mahasantri mempunyai latar belakang pendidikan 

pesantren, sebagian besar alumni pesantren As’adiyah. Dapat dikatakan 

karakternya sudah terbentuk di jenjang pendidikan sebelumnya. Peran Ma’had 

Aly> di sini hanya memoles karakter yang sudah ada.
237

  

Keadaan kampus Ma’had Aly bertujuan menanamkan prinsip-prinsip 

kekeluargaan. Sistem kekeluargaan juga sangat mendorong mahasantri berprilaku 

baik. Terlebih masyarakat bugis memiliki falsafah atau pegangan hidup 
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Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge, dan Sipatokkong238  dalam hidup 

berkeluarga dan bermasyarakat.
239

 Empat rangkaian frase ini sangat menunjang 

interaksi  dan keharmonisan hidup  sesama etnik bugis maupun intraksi 

multikultural. Di tanah bugis, sangat kental dengan karakter mappakalebbi 

terhadap sesama, mayoritas mahasantri berasal dari tanah bugis, hal inilah yang 

membawa pengaruh yang cukup siginifikan dalam pengimplementasian nilai-

nilai karakter mahasantri dengan kekhasan budaya suku bugis. 

2. Faktor Penghambat 

a. Karakter Bawaaan 

Karakter bawaaan mahasantri menjadi salah satu penghambat dalam 

pengimplementasian nilai-nilai karakter. Mengingat latar belakang mahasantri 

berbeda, baik kondisi keluarga, pergaulan, bentuk pendidikan, hal ini bisa 

menghampat optimalnya pembinaan mahasantri. Namun keadaan tersebut 

bukanlah masalah yang tidak bisa teratasi, karena karakter mahasantri lambat 

laun terbentuk dengan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Ma’had Aly>. 

240
 

Masalah ini hanya ditemukan pada masa-masa awal masuknya 

mahasantri. Selanjutnya, mahasantri akan beradaptasi dengan cepat sesuai 

arahan-arahan dari pembina. Selain itu, boleh jadi antara pesantren yang satu 

                                                           
238 Sipakatau merupakan sikap menghargai manusia layaknya manusia. Pada dasarnya, 

sesama manusia wajib saling menghormati tanpa memandang strata sosial, kaya atau miskin 

dalam keadaan apapun. Sipakainge , adalah saling mengingatkan karena manusia tidak ada yang 

sempurna dan bisa saja khilaf dengan segala kekurangannya. Sipakalebbi, merupakan sikap yang 

melarang setiap manusia untuk melihat manusia lainnya dari sisi kekurangannya. Sipatokkong, 

adalah sikap saling bekerja sama, pekerjaan sulit jika dikerjakan bersama-sama akan terasa 

mudah. Lihat: Sitti Murni Kaddi dan rahma Surya Dewi, , “Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge, 

Sipatokkong”, Proseding Konferensi Nasional Komunikasi, Vol. 01, No.1 (2017), h. 351.  

239 Masykur (25 Tahun), Alumni Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 

Sengkang 19 November 2020. 

240 Hasmuliadi Hasan (35 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, wawancara, 
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dengan pesantren yang lainnya memiliki perbedaan standar “penghormatan” 

kepada pengasuh pondok. Termasuk seniornya yang  dulu dipanggil “kanda”, 

sekarang menjadi pembina, maka sebagai mahasantri harus mengubah 

penghomatannya dengan panggilan pung.241   

Ada yang unik dari cara santri menyapa pengasuh pondok. Kalau di 

As’adiyah, panggilan pung 242 berarti panggilan kepada para guru, pengasuh dan 

pembina pondok.
243

 Bahkan kalaupun pengasuh tersebut tidak mengajarnya 

secara langsung, tapi memiliki level yang sepadan dengan para guru-gurunya, 

maka wajib bagi santri menyapanya dengan panggilan serupa. 

b.Internet dan Media Sosial 

Hal yang tidak dapat terelakkan bahwa arus media sosial mendatangkan 

dampak yang besar dalam keseharian seseorang. Seorang yang mulanya bukan 

siapa-siapa menjadi tenar dengan media sosial, hal yang sama berlaku sebaliknya. 

Bagi kalangan umum, terkhusus kawula muda, media sosial telah menjadi candu 

bagi pemakainya tiada waktu tanpa mengakses media sosial.  

Pemuda-pemudi yang memiliki media sosial, senang menampilkan 

statusnya berupa kegiatan pribadi, keluh kesah, curhatan serta foto-foto terbaik 

bersama kawan-kawannya. Di dunia intenet, orang bisa saja berkomentar 

semaunya dengan dalih menyalurkan pandangannya tanpa rasa khawatir. 

                                                           
241 Gurutta Nurdin Maratang (54 Tahun), Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang, 

wawancara, Sengkang, 20 November 2020. 

242 Puang atau Pung  adalah istilah penghormatan terhadap Arung atau bangsawan di 

masyarakat Bugis, khususnya di tanah Wajo. Di Kabupaten tetangganya yaitu Bone istilah itu 

disebut Petta. Lihat: Darlis Darlis, “Peran Pesantren As’adiyah Sengkang dalam membangun 

Moderasi Islam di Tanah Bugis”. Jurnal al-Misbah, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 114 

243 Dalam perkembangannya, panggilan pung  juga dialamatkan kepada para pengasuh 

pondok layaknya bentuk penghormatan kepada Arung  atau bangsawan. Adapun panggilan 

ustadz, hanya bagi yang selevel dengannya, misalnya panggilan antara sesama pengasuh pondok 

atau panggilan antar sesama mahasantri.  

 



 
 

 

Penyebabnya, dalam internet sangat mudah memanipulasi idnetitas diri. 

Sementara dalam perkembangannya di madrasah atau sekolah, remaja berupaya 

menemukan identitas dan jati dirinya melalui pergaulan yang sehat dengan 

teman-teman sebayanya. Namun kenyataannya acap kali para pemuda 

menganggap bahwa semakin sering muncul di media sosial, kian dianggap gaul 

dan keren. Sebaliknya, orang yang tidak aktif di media sosial selalu saja dituding 

kampungan bahkan ketinggal zaman.
 
 

Masa-masa muda merupakan masa perkembangan segala hal. Akibatnya 

menjadi labil dan mudah terpengaruh menjadi ciri utama kaum muda saat ini. 

Masa muda adalah masa peralihan atau transisi antara kanak-kanak dan dewasa. 

Artinya mereka tidak lagi berada pada masa kanak-kanak yang harus dituntut 

setiap saat tapi mereka juga belum dianggap dewasa karena mudahnya goyah 

pada tingkatan umur tersebut.  

Perkembangan intenet dan smartphone kian pesat sehingga media sosial 

pun mengalami kemajuan yang siginifikan. Kaum muda di zaman modern ini 

sangat bergantung bahkan berteman dengan media sosial. Smartphone akan 

selalu berada di tangannya sepanjang hari sebagai pertanda kesibukan mengakses 

dunia online yang tampaknya tidak pernah berakhir. Seperti mengakses twitter, 

wa, facebook yang bisa ditelusuri kapan saja dan dimana saja hanya dalam 

genggaman.
244

  

Teknologi internet menjadi momok utama terhadap pergeseran karakter 

anak bangsa terutama kawula muda, sehingga pengasuh menaruh perhatian besar 

agar hal ini tidak terjadi di Ma’had Aly>. Informasi-informasi dari internet 

terkadang bias sehingga memengaruhi keilmuan dan sikap mahasantri sehingga 

tidak lagi fokus kepada ulama-ulama setempat. Menyadari hal ini, Ma’had Aly> 

                                                           
244 Wilga Secsio Ratsja Putri, N Nurwati dan M Budiarti, “ Pengaruh Media Sosial 

terhadap Perilaku Remaja”, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 3, No. 1 (2016), h. 49.    



 
 

 

dengan sigap mengambil langkah untuk menerapkan aturan penggunaan 

smartphone. Bukan berarti diterapkan larangan secara mutlak tapi sekedar 

membatasi penggunaanya.
245

  

Media sosial punya tanggung jawab besar sebagai penghambat 

penanaman karakter. Mahasantri kini tidak hanya menerima ilmu atau informasi 

secara langsung dari gurutta, melainkan mereka juga memilki akses informasi 

dari luar khususnya media sosial. Ketika mereka tidak mampu menyaring dengan 

baik, hal ini bisa jadi penghambat utama dengan senang membanding-

bandingkan antara satu kampus dengan kampus lainnya tanpa meresapi alasan 

peta perbedaan di setiap kampus.
246

 

Main game juga dianggap sebagai penghambat keberlangsungan 

pendidikan di Ma’had A<ly>. Game online bisa saja merubah lingkungan yang 

sudah terbentuk bahkan mengganggu budaya belajar di kalangan mahasantri. 

Karenanya telah dilakukan tindakan preventif dengan membatasi penggunaan 

handphone di asrama. Mengingat hp sangat membantu dalam proses 

pembelajaran seperti kamus, kitab online dan lain sebagainya. Maka pihak 

kampus telah menawarkan solusi sebagai ganti fungsi hp yaitu perpustakaan, 

BLK, dan akses lainya. Penggunaan hp pernah diusulkan agar dihilangkan namun 

karena pertimbangan pembelajaran online, maka cukup pada tataran pembatasan 

pada jam-jam tertentu.
247

 

Penggunaan hp dan game online-nya selalu mendapat perhatian khusus di 

kalangan pengasuh pondok mengingat dampak negatif game online berupa adiksi 
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(kecanduan) yang sangat deras. Mayoritas game online dalam peredaran saat ini 

memang dimodifikasi agar memancing kecanduan para penggunanya. Semakin 

gamer terpikat pada game tertentu, maka keuntungan kepada pembuat game kian 

mengalir.  

Hanya saja keuntungan yang diperoleh produsen selaku pembuat game ini 

mengundang dampak buruk terhadap kondisi psikologis para pemain. Mendorong 

melakukan perihal negatif seperti berbicara kotor bahkan kasar. Entah perihal 

tersebut terjadi di seluruh dunia atau hanya di sekitar kita saja. Tak jarang 

diketemukan pemain sering melontarkan kata-kata yang tak terpuji tatkala 

memainkan game kesukaannya. Belum lagi kehidupan nyata yang terbengkalai 

lantaran tuntutan untuk menuntaskan game dan rasa seru yang mengakibatkan 

beberapa aktivitas terlewatkan begitu saja. Antara lain waktu untuk beribadah, 

tugas-tugas pelajaran bahkan pekerjaan sebagai mata pencaharian turut 

terabaikan.
248

   

Selain itu, pergesaran pola hidup seperti makan dan tidur yang menimpa 

para pemain game online karena dropnya pengendalian diri yang dimiliki. Tidak 

beraturnya pola makan dan keseringan tidur larut demi memperoleh akses intenet 

gratis pada tengah malam. Kenyataan di lapangan tersebut begitu 

memprihatinkan sehingga pengasuh beserta segenap pembina Ma’had A<ly> 

bergerak cepat agar budaya game tersebut kelak tidak mengganggu karakter 

mahasantri yang digadang-gadang akan menjadi publik figur atau tokoh 

masyarakat di kemudian hari.  
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c. Kedekatan Usia   

Usia pembina dan mahasantri terkadang juga menjadi kendala di 

lapangan. Karena diantara beberapa mahasantri sudah saling mengenal bahkan 

akrab dengan beberapa pembina sebelum ditugaskan menjadi pembina. Pembina 

yang dulunya berstatus sebagai seniornya, berbekal keterampilan dan 

kecerdasannya, kemudian diberikan mandat oleh gurutta untuk membina dan 

mengarahkan juniornya. Hal inilah yang mengudang rasa canggung kedua pihak 

pada mulanya. Faktor ini dianggap manuasiawi mengingat segala hal memang 

butuh proses penyesusaian atau adaptasi. Namun keadaan tersebut dapat teratasi 

karena mahasantri senantiasa diberikan pemahaman tentang sistem pembinaan di 

Ma’had Aly>  yaitu, “Parentana pembinae degaga laingna parentana gurutta” 

249
(kepatuhan terhadap pembina adalah kepatuhan pada gurutta, pembangkangan 

terhadap pembina adalah pembangkangan terhadap gurutta).
250

  

Keterpautaun usia yang sangat dekat memang mulanya mengundang 

kekhawatiran akan memengaruhi proses implementasi nilai-nilai karakter bagi 

mahasantri tapi mahasantri bijak dalam membaca fenomena tersebut. Sikap 

ta’z}im pada Anregurutta yang tertanam dalam diri mahasantri memberi dampak 

besar terhadap penghormatan kepada pembina karena menaati pembina berarti 

menaati Anregurutta karena pembina adalah perpanjangan tangan dari 

Anregurutta. 

Kedekatan usia ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pesantren 

khususnya yang berhaluan salaf. Karena diantara beberapa santri, ada yang 

memang baru menjajakan kakinya di pondok setelah umurnya yang tak lagi 

muda. Faktor inilah yang menjadikan santri terkadang seumuran bahkan lebih tua 
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daripada pembina-pembinannya. Sehingga sebagai santri atau mahasantri harus 

memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu yang selalu ta’z}im pada gurutta, 

pembina, dan segenap pengasuh yang tidak pernah letih memikirkan karakter 

generasi terpelajar dari masa ke masa di lingkungan pondok pesantren.   

 

  



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab-bab terdahulu, penting 

menyusun beberapa poin kesimpulan sebagai jawaban terhadap sub-sub masalah 

mengenai nilai-nilai karakter perspektif al-Qur’an dalam surah al-H{ujura>t ayat 

11-13 serta implementasinya di Ma’had A<ly> As’adiyah Sengkang yang telah 

dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Karakter di Ma’had A<ly> As’adiyah bisa terwujud melalui beberapa nilai-

nilai sehubungan dengan surah al-H{ujurat ayat 11-13 yaitu: Pertama, 

Ta’z}im atau penghormatan, yaitu setiap mahasantri memiliki prinsip 

 َ  maksudnya mereka ,(kami mendengar dan kami menaati) سَمِعْنا وَأطََعْنَا

selalu taat dan patuh pada setiap perintah gurutta. Kedua, Husnu al-z}an 

atau berpikir positif, mahasantri selalu berpikir positif terhadap apapun 

yang diperintahkan oleh pengasuh dan pembina pondok. Ketiga, Tafa>hum 

atau saling memahami, konsep tafa>hum bisa terwujud dengan mempererat 

persaudaran di kalangan mahasantri, yaitu dengan saling mengenal 

(ta’a>ruf ) dalam kurung waktu tertentu dengan berbagai peristiwa yang 

dialami bersama.  

2. Faktor pendukung implementasi nilai-nilai karakter di Ma’had A<ly> 

As’adiyah antara lain: Pertama, pengajian h}alaqah yang rutin diadakan 

setelah magrib dan subuh. Beberapa pembahasan dalam kitab pengajian  

menyinggung karakter misalnya Mau’iz}ah al-mu’mini>n, Tanwi>r al-Qulu>b, 

Riyad} al-S{a>lihi>n dan beberap kitab rujukan hadis seperti S{ah}i>h al-

Bukha>ri>, Suna>n Abi> Da>wu>d yang juga banyak membahas perbaikan 

karakter. Kedua, lingkungan pondok yang sangat kental dengan prinsip-



 
 

 

prinsip kekeluargaan. Sistem kekeluargaan juga sangat mendorong 

mahasantri berprilaku baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain: 

Pertama, karakter bawaan mahasantri terkadang menjadi penghambat 

dalam pengimplementasian nilai-nilai karakter. Mengingat latar belakang 

mahasantri berbeda, baik kondisi keluarga, pergaulan, bentuk pendidikan, 

hal ini bisa menghampat optimalnya pembinaan mahasantri. Kedua, 

internet dan media sosial menjadi salah satu faktor penghambat 

pengimplementasian nilai-nilai karakter  karena informasi-informasi dari 

internet terkadang bias sehingga memengaruhi keilmuan dan sikap 

mahasantri sehingga tidak lagi fokus kepada ulama-ulama setempat. 

Ketiga, kedekatan usia antara pembina dan mahasantri terkadang juga 

menjadi kendala di lapangan. Karena diantara beberapa mahasantri sudah 

saling mengenal bahkan akrab dengan beberapa pembina sebelum 

ditugaskan menjadi pembina. Hal inilah yang mengudang rasa canggung 

kedua pihak pada mulanya.  

3. Implementasi nilai-nilai karakter perspektif surah al-H{ujura>t ayat 11-13  

di Ma’had A<ly> As’adiyah terdapat 3 poin penting yang menarik untuk 

dibahas yaitu: Pertama, ayat kesebelas membahas tentang larangan 

sukriyah, al-lamz, dan tana>buz. Sukhriyah atau mengolok-olok 

sepenuhnya disadari oleh mahasantri Ma’had A<ly>. Hal-hal yang berbau 

rasis, tindakan body shaming, dan mengorek privasi merupakan tindakan 

yang harus dihindari. Al-lamz dan tana>buz hampir tidak ditemukan di 

Ma’had Aly kecuali sebatas candaan atau guruaan semata. Mahasantri 

memahami bahwa melucu atau membuat orang tertawa cukup dengan 

candaan-candaan sederhana bukan dengan jalan mencela apalagi memberi 

gelar-gelar yang tidak pantas. Kedua, ayat dua belas mencakup perintah 



 
 

 

preventif berupa larangan su>u al-z{an dan tajassus. Su>u al-z{an atau 

prasangka negatif boleh jadi ada di kalangan mahasantri dalam merespon 

kebijakan-kebijakan kampus. Ma’had A<ly>  dalam menjaga muru>’ah 

instansi sebagai lembaga kederisasi ulama memiliki kebijakan-kebijakan 

yang sangat kontras dengan kebijakan umum di dunia luar pondok. Hal 

inilah yang berpotensi menimbulkan prasangka negatif terutama bagi 

mahasantri yang belum kokoh rasa ta’z}im-nya kepada gurutta  selaku 

penentu kebijakan. Sedangkan tajassus atau mencari-cari kesalahan, salah 

satu altenatif untuk menghidarinya yaitu ketika berkumpul dan bercerita 

hendaklah menghindari pembahasan mengenai orang lain terlebih jika 

sudah masuk ke ranah privasi. Ketiga, ayat tiga belas menekankan agar 

mengimplemtasikan ta’aruf. Salah satu bukti ta’aruf terbangun di kampus 

Ma’had A<ly>, beberapa mahasantri sebelumnya tidak mengerti sedikitpun 

tentang bahasa daerah setempat yaitu bahasa bugis, setelah menjalin 

komunikasi dalam beberapa waktu, lambat laut paham bahkan mampu 

berbahasa bugis dengan fasih. 

B. Implikasi Penelitian 

Eksistensi penelitian di bidang al-Qur’an dan tafsir sejak dahulu kala 

hingga saat ini menjelaskan bahwa al-Qur’an membutuhkan penafsiran, baik 

tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama tafsir agar 

masyarakat bisa memahami kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat 

manusia. Selain itu, kajian tafsir tidak hanya dapat ditempuh dengan menelusuri 

kitab-kitab tafsir, ilmu al-Qur’an, dan Asbab Nuzu>l. Namun juga bisa ditempuh 

melalui tradisi-tradisi yang berkembang di lingkungan pendidikan khususnya 

pesantren sebagai pusat kajian ilmu-ilmu al-Qur’an. Penelitian ini secara 



 
 

 

langsung menyentuh nilai-nilai sosial dan kultural di Ma’had A<ly>  berkenaan 

dengan pengimplementasian nilai-nilai karakter terhadap mahasantri, 

Penelitian ini fokus membahas implementasi nilai-nilai karakter 

perspektif  surah al-H{ujura>t ayat 11-13 di Ma’had A<ly> . Harapannya bisa 

berkontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu al-Qur’an 

dan tafsir khususnya implementasi nilai-nilai karakter  sebagai studi living al-

Qur’an. Hal ini menegaskan bahwa al-Qur’an sa<lihun li kulli maka>n wa zama>n. 

Meskipun zaman terus bergulir, tetapi nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur’an, 

harus menjadi pegangan dalam kehidupan seorang muslim di tengah-tengah carut 

marutnya keadaan dunia saat ini.  

Dalam bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan 

literatur dengan menjadikan Ma’had A<ly>  sebagai role model dalam pembinaan 

nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Beberapa konsep yang dipaparkan dalam 

penelitian ini, setidaknya memberikan sedikit jawaban terhadap problem-

problem yang mengancam karakter generasi penerus bangsa ini. Nilai-nilai 

seperti ta’z}im, husnu al-z}an, dan tafa<hum  yang menjadi pilar utama karakter 

mahasantri Ma’had A<ly>  dianggap relevan dijiwai oleh setiap peserta didik 

sebagai calon-calon pemimpin masa depan.  

Dengan segala kerendahan hati, penelitian ini tentunya mempunyai 

banyak keterbatasan dalam segala aspek. Karenanya, besar harapan peneliti, 

terdapat penelitian-penelitian yang muncul di kemudian hari dengan kajian yang 

lebih tajam dan komprehensif bertalian dengan nilai-nilai karakter perspektif al-

Qur’an dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Semoga penelitian 

ini bisa melengkapi upaya pengembangan pemikiran di bidang ilmu-ilmu al-

Qur’an.  
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Lampiran 1 

 

Indikator Penelitian Karakter di Ma’had A<ly> 

No  JENIS KARAKTER AYAT INDIKATOR 

1  Al-Sukriyah 11 

 Menyindir secara halus 

 Mengutamakan ego 

 Bercanda dengan berlebihan 

2 Al-Lamz dan Tana>buz 11 
 Mengulang-ulangi kebiasaan buruk 

 Jeli menemukan hal-hal aneh/unik 

3 Su>u al-Z{an  12 
 Terburu-buru mengambil kesimpulan 

 Mudah tersinggung (baper) 

4 Tajassus dan Igtiya<b 12 
 Membahas privasi orang lain 

 Suka membanding-bandingkan 

5 Ta’a>ruf 13 
 Kecocokan sikap 

 Keinginan berbagi dan bertukar pikiran 

6 Silaturahi>m 13 
 Keakraban  

 Komunikasi yang intens 

 

  



 
 

 

Lampiran 2 

Daftar Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana bentuk-bentuk  karakter di Ma’had A<ly> ? 

2. Apa ciri khas  karakter di Ma’had A<ly> dari pada di Instansi lain? 

3. Apakah faktor-faktor yang mendukung implementasi nilai-nilai karakter ? 

4. Apakah faktor-faktor yang menghambat  implementasi nilai-nilai 

karakter? 

5. Bagaimana fenomena Sukriyah (mengolok-olok) di kalangan mahasantri 

Ma’had A<ly> >? 

6.  Bagaimana fenomena al-Lamz dan Tana>buz  (mencela dan memberi gelar 

buruk) di kalangan mahasantri Ma’had A<ly>? 

7. Bagaimana bentuk-bentuk penghormatan di Ma’had A<ly> ? 

8. Bagaimana fenomena prasangka di Ma’had A<ly> ? 

9. Apakah diantara mahasantri senang membangun opini negatif/prasangka 

buruk?  

10.  Bagaimana mahasantri berfikir positif terhadap fenomena-fenomena yang 

muncul ? 

11.  Bagaimana fenomena Tajassus (memata-matai) di kalangan mahasantri 

Ma’had A<ly>  ? 

12. Bagaimana fenomena Husnu al-Z{an  di Ma’had A<ly> ? 

13. Bagaimana bentuk-bentuk ta’aruf di Ma’had A<ly> ? 

14. Bagaimana model tafa>hum (saling memahami) di kalangan mahasantri 

Ma’had A<ly> ? 

  



 
 

 

LAMPIRAN  3 

Dokumentasi 

 

Wawancara Gurutta KH. Nurdin Maratang, Mudir II Ma’had A<ly> As’adiyah  

 

Wawancara KM. Tarmizi Tahir, Dosen Ma’had A<ly> As’adiyah 

 



 
 

 

 

Wawancara KM. Masykur, Alumni Ma’had A<ly> As’adiyah  

 

 

 

 

 

Wawancara KM. Syamsir, Pembina Ma’had A<ly> As’adiyah  

 

 



 
 

 

 

     

Kampus IV As’adiyah  (Kampus Ma’had A<ly> As’adiyah) 

 

 

 

 

       

Halaman Kampus dan Asrama Ma’had A<ly> As’adiyah 

 

 



 
 

 

 

 

    

Suasana pengajian halaqah di Mesjid Ummul Qura> Sengkang 
(Khusus untuk semester VIII) 

 

 

    

   Suasana pengajian Halaqah dan Mura>ja’ah  di Kampus IV As’adiyah 
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