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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nam
a 

Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن
 Wau w we و

 Ha h ha ـه
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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 :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

 

 

 

 Hamzah ’ apostrof ء
 Ya y ye ى

Tanda Nama 
Huruf 
Latin 

Nama 

 َ  fath}ah a a ا

 ا  
Kasrah i i 

 ا  
d}amah u u 

Tanda Nama 
Huruf 
Latin 

Nama 

 fath}ah ىىَْ  

dan ya>’ 
ai a dan i 

 fath}ah ىوَْ 

dan wau 

au 
a dan u 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلَ 

وْت    yamu>tu :   يَم 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَة  الَْْ طْفاَل  

لَة   يْنَة  الْفَاض   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَد 

 al-h}ikmah :  الَْحكْمَة  

 

Harakat 
dan Huruf 

Nama 

Huruf 
dan 

Tand
a 

Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 ىى
 kasrah dan ya>’ 

i> i dan garis di atas 

 ى و
 d}amah dan wau 

u> u dan garis di atas 
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5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

يْنَا  <najjaina : نجََّ

 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد و  

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

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

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ي  

ب ي  عَرَ   : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس  

لْزَلَة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفَة  

 al-bila>du : الَْب لاَد  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

وْنَ  ر   <ta’murun : تأَْ م 

 ‘al-nau : الَنَّوْع  

 syai’un : شَيْء  

رْت    umirtu : أ م 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

يْن  الله    billa>hب ا لله di>nulla>hد 

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

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

الله ه مْ ف يْ رَحْمَة    hum fi>rah}matilla>h 
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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‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

11. Daftar Singkatan 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRACT 

 

Name  : Zakaria Wahid 

ID          : 80200220013 

Major  : Islamic Education 

Title         : Teacher's Strategy in Instilling Islamic Teaching Values in 

Students at the Ddi Mangkoso Islamic Boarding School, 

Barru Regency  
 

This study aims to: 1) outline the teacher's technique for imparting the 

ideals of Islamic teachings in students at the DDI Mongkoso Islamic boarding 

school, Barru Regency; and 2) evaluate the effectiveness of that strategy. 2) 

Explain the issues teachers have in establishing Islamic ideals in students at the 

Mongkoso DDI Islamic boarding school in the Barru Regency. 

This was a qualitative study utilizing a descriptive methodology. The data 

sources utilized were both primary and secondary. In this study, the major data 

sources were interviews with resource persons, and the secondary data sources 

were relevant written data sources. Observation, interviews, and 

documentation were utilized to acquire the data for this study. Used data 

analysis techniques included data reduction, data display, and conclusion 

drafting. In the meantime, the degree of confidence (credibility), transferability 

(transferability), reliance (dependability), and certainty served as the data 

validity test (confirmability). 

The results indicated that the teachers' technique for establishing the 

ideals of Islamic teachings through exemplification and habituation was 

favored over the use of tales / tales as advise. The teachers impart the Islamic 

teachings' values in three phases: the indigo transformation phase, the value 

transaction phase, and the value transinternalization phase. The majority of the 

difficulties teachers face stem from the diversity of their pupils' personalities 

and their eventual grasp of the material. 

This research has significance for schools so that it can be used as 

knowledge and input to further improve the quality of schools in terms of 

establishing Islamic principles. To provide instructors with resources for 

enhancing ways for establishing Islamic principles in classrooms. It is believed 

that this thesis can serve as further study reference material for future scholars, 

particularly in the same field as teacher tactics for imparting Islamic principles. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.        Latar Belakang Masalah 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, “Strategi merupakan sebuah cara atau 

sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Strategi hampir sama dengan kata taktik, siasat atau politik. Adalah suatu penataan 

potensi dan sumber daya agar dapat secara efisien memperoleh hasil suatu rancangan. 

Siasat merupakan pemanfaatan optimal situasi dan kondisi untuk menjangkau 

sasaran. Dalam militer strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan, 

sedang taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran.1 

Namun jika dihubungkan dengan pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai 

pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan. 2  Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah 

membentuk peserta didik yang bertakwa serta memiliki akhlak yang baik. Salah satu 

upaya untuk meraih tujuan tersebut adalah penanaman nilai-nilai ajaran agama, salah 

satunya nilai ajaran Islam kepada peserta didik utamanya di pesantren. 

Salah satu yang menjadi misi pondok pesantren adalah menciptakan peserta 

didik sebagai seorang dai. Pada dasarnya dai adalah penyeru ke jalan Allah, pengibar 

panji-panji Islam dan pejuang yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam 

                                                             

1 Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain,Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta,2002), 5. 

2Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 

1997), 11. 
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realitas kehidupan umat manusia. Menjadi seorang dai tentu bukanlah hal yang 

mudah, butuh pembinaan, pembiasaan dan usaha sungguh-sungguh untuk dapat 

menjadi seorang dai. Sebagai pemula, tentu yang paling utama yang ingin ditanamkan 

dalam diri seorang peserta didik adalah karakter atau akhlak. Seorang dai sebagai juru 

dakwah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap dirinya sendiri daripada 

terhadap masyarakat. Sebab, apapun yang disampaikannya kepada masyarakat 

haruslah sesuai dengan perbuatannya sehari-hari.3 Artinya ia terlebih dahulu yang 

mengamalkan dan memberi contoh perbuatan baik kemudian menyampaikannya 

kepada orang lain. 

Selain agama, peserta didik dibina di pondok harus terbiasa mengamalkan 

ajaran agama Islam dimanapun mereka berada. Kebiasaan itu harus tertanam pada 

diri peserta didik selama mereka belajar di pondok sampai mereka keluar dari pondok 

dan mengabdi di masyarakat kelak.Namun kebiasaan itu muncul persoalan atau 

timbul permasalahan yanag sering terjadi pada umumnya di lingkungan pondok 

pesantren,karena kebiasan yang mereka lakukan dilaur lingkungan pesantren atau 

sebelum masuk pesantren tentu akan berbeda ketika sudah ada didalam lingkungan 

pondok pesantren itulah muncul permasalahan yang akan terjadi dalam aktivitas 

seharian para peserta didik. Misalkan nilai ajaran Islam yang mereka pahami selama 

ini pada konsep akidah terhadap kepercayaan dan konsep pemahaman yang 

dijalankan,selanjut masalah yang terjadi adalah syariah misalnya salat sendiri-sendiri 

sementara di pesantren wajib salat berjamaah di masjid,selanjut adalah masalah 

akhlak atau sopan santut kebiasa tidak tetap waktu sementara di pesantren wajib taat 

                                                             

3Alwisral Imam Zaidallah dan Khaidir Khatib Bandaro, Strategi Dakwah dalam Membentuk  

Da’i dan Khotib Profesional, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 97.  
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terhadap waktu,inlah permasalahan yang terjadi juga di lingkungan pondak psantren. 

Untuk membentuk kebiasaan yang baik, tentu pihak pondok pesantren harus memiliki 

visi dan misi serta program-program yang dapat membentuk karakter mulia pada 

santri yang dapat menjadi bekalnya kelak. Setiap pondok pesantren memiliki program 

tersendiri untuk menciptakan generasi Islam yang terbaik. Strategi yang umum 

digunakan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik adalah 

metode keteladanan yang diberikan oleh guru atau pembina pesantren, hal ini 

dipandang efektif karena para peserta didik cenderung meniru sosok yang paling 

dekat dengan lingkungannya. 

Pesantren merupakan produk budaya Indonesia asli, yang berkembang sejalan 

dengan proses islamisasi di nusantara. Sebagai sebuah lembaga tertua di Indonesia, 

pesantren memiliki peran sebagai wadah untuk memperdalam agama dan sekaligus 

sebagai pusat penyebaran agama Islam.4Menilik dari latar belakangnya, pesantren 

tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat yang terdapat 

implikasi-implikasi politis kultural yang menggambarkan sikap ulama Islam se-

panjang sejarah. 5Dimana pada masa itu, pesantren menjadi satu-satunya lembaga 

pendidikan Islam yang menggembleng kader-kader umat yang tangguh dan gigih 

mengembangkan agama serta menentang penjajahan. Perintah untuk tidak takut 

terhadap penjajah melainkan hanya takut kepada Allah swt. Sebagaimana firman-Nya 

dalam QS Ali ‘Imran/3: 173:  

م  النَّاس  إ نَّ النَّاسَ قَدْ جَمَع وا لكَ مْ فاَخْشَوْه مْ فَزَادهَ مْ إ يمَاناً وَقاَل وا حَسْب ناَ الله   ينَ قاَلَ لهَ   الَّذ 

                                                             

4Sindu Galba,  Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h.2. 

5Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam  (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999), h.99. 
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يل    وَن عْمَ الْوَك 

Terjemahnya: 

            (Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada 
orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka 
perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Cukuplah 
Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.6 

Berdasarkan ayat di atas, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan 

bahwa yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada 

orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 

pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu, takutlah kepada mereka," maka 

perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah 

menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.7 

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren telah banyak mengalami 

penyesuaian-penyesuaian menurut proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik 

dalam masyarakat dengan tanpa meninggalkan keaslian dan kekhasan yang dimiliki 

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di indonesia. 

Pesantren merupakan khasanah tradisi budaya bangsa yang menjadi sebuah 

keniscayaan di tengah dahsyatnya arus industrialisasi dan perkembangan teknologi 

modern.8Ciri khas itu tampak pada hampir setiap pesantren dengan ciri-ciri khusus 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Madjid bahwa pesantren itu terdiri dari lima 

                                                             

6Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: Syamiil Qur’an, 2012), h. 

72. 

7Abdullah bin Muhammad, Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal 

Kairi, 1994), h. 246-247. 

8 Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional  (Jakarta : Ciputat Press, 2002), h.20. 
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elemen pokok yaitu Kyai, santri, masjid, pondok (asrama), dan pengajaran kitab-kitab 

klasik.9 

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pesantren memiliki 

elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membangun karateristik 

pesantren itu sendiri serta menjadi ciri khas yang membedakan dengan institusi 

pendidikan yang lain. 

Oleh karena itu, peranan kultur pesantren dapat terwujud dengan baik dalam 

bentuk pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan pesantren. Dimana pembiasaan itu 

secara keseluruhan merupakan ketaatan pesserta didik terhadap aturan-aturan yang 

telah disepakati. Dengan begitu, suatu kecenderungan yang dilakukan secara berulang 

akan menjadi kebiasaan dan perbuatan itu menjadi mudah untuk dilaksanakan sebagai 

motivasi yang timbul dengan sendirinya dari pesrta didik. Kebiasaan bangun pagi, 

shalat di awal waktu  dan berjama’ah akan dapat mengikis sifat kemalasan dan 

mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan menghafal dan membaca al-Quran akan 

membuat suasana damai dan melembutkan hati yang keras dan gelisah. Kebiasaan 

menuntut ilmu akan mengikis kebodohan dan mengorganisir potensi kebaikan dalam 

dirin pribadi. 

Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan yang kaya dengan nilai-nilai, 

keyakinan dan budaya, dimana hal itu biasanya selalu nampak dalam lingkungan 

kehidupan keseharian pesantren. Kultur pesantren itu meliputi nilai-nilai, norma 

perilaku, sistem, kebijakan, dan prosedur. Dimana kultur pesantren tersebut dengan 

sengaja dibentuk atau diciptakan oleh pimpinan dan pengasuh pesantren dalam proses 

                                                             

9Abdul Madjid dan Dian Handayani, Pendidikan Karakter PerspektifIslam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2002), h.63. 
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pembinaan dan pendidikan pesantren untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

pesantren tersebut. 

Sebagai seorang yang menuntut ilmu di pondok pesantren, peserta didik 

dituntut untuk memiliki karakter mulia sehingga dapat menjadi figur dan teladan di 

masyarakat. Kehidupan pondok pesantren yang menjadi dasar utama dalam sistem 

pendidikannya adalah al-Qur’an dan hadis, pengajaran yang diterapkan di pondok 

pesantren adalah pembiasaan dan pengamalan dari ilmu yang diterimanya, peserta 

didik diberi sanksi apabila tidak patuh dan tidak menjalankan aturan-aturan yang ada 

di pondok pesantren. Peserta didik dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai karakter 

mulai dari hidup disiplin disetiap aktivitasnya, patuh kepada orang yang lebih tua, 

menyayangi yang lebih muda, bertutur kata yang baik, sampai kepada ibadah wajib 

dan sunah semuanya diamalkan oleh peserta didik. Tujuannya ke depan agar dapat 

mewujudkan cita-cita meciptakan generasi Islam yang kokoh dalam hal kepribadian 

dan keimanan. 

Salah satu yang menjadi misi pondok pesantren adalah menciptakan peserta 

didik sebagai seorang dai. Pada dasarnya dai adalah penyeru ke jalan Allah, pengibar 

panji-panji Islam dan pejuang yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam 

realitas kehidupan umat manusia (mujāhid al-da’wah).10 

Misi pondok pesantren adalah menghasilkan dai yang handal yang mampu 

menjadi sosok teladan di masyarakat dan memberi pencerah kepada masyarakat. 

Untuk itu, apabila ingin menjadi seorang dai tentu bukanlah hal yang mudah, butuh 

pembinaan, pembiasaan, dan usaha sungguh-sungguh untuk dapat menjadi seorang 

                                                             

10 A. Ilyas Ismail, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 73. 
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dai. Sebagai pemula, tentu yang paling utama yang ingin ditanamkan dalam diri 

seorang peserta didik adalah karakter atau akhlak. Seorang dai sebagai juru dakwah 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap dirinya sendiri daripada terhadap 

masyarakat. Sebab, apapun yang disampaikannya kepada masyarakat haruslah sesuai 

dengan perbuatannya sehari-hari.11 

Pandangan di atas dapat dipahami bahwa seorang dai yang baik haruslah 

bersikap baik sesuai dengan apa yang ia katakan, artinya ia terlebih dahulu yang 

mengamalkan dan memberi contoh perbuatan baik kemudian menyampaikannya 

kepada orang lain. 

Untuk itu, fungsi pesantren sebagai fungsi religius (diniyyah), fungsi sosial 

(ijtimaiyyah), fungsi edukasi (tarbawiyyah), sebagai lembaga pembinaan moral dan 

kultural dapat dilakukan dengan baik sesuai yang diharapkan.12 

Dari berbagai fungsi pesantren di atas, pesantren memiliki peran yang 

fundamental dalam pembentukan pembinaan moral disampaing sebagai lembaga 

pendidikan dan sosial, sehingga sudah semestinya pesantren mampu menjadi lembaga 

terdepan dalam menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki kualifikasi 

akademik yang tinggi juga memiliki moral dan sosial yang baik. 

Penjelasan dari fungsi pesantren di atas adalah pondok pesantren didirikan 

bukan hanya menjadi pusat spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai pusat sosial dan 

edukasi bagi masyarakat sekitar, terkhusus bagi para calon peserta didik yang ingin 

menimba ilmu di pondok pesantren. 

                                                             

11Alwisral Imam Zaidallah dan Khaidir Khatib Bandaro, Strategi Dakwah dalam Membentuk 

Da’i dan Khotib Profesional (Cet. I; Jakarta: KalamMulia, 2002), h. 97. 

12Zeni, Wahid,  Dunia Pemikiran Kaum Santri (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), h. 92. 
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Pakar pendidikan telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran 

bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka 

ketahui, tetapi mendidik akhlak dan jiwa mereka. 13 Dari kutipan tersebut dapat 

dipahami bahwa akal dan hati nurani yang jernih mendorong perilaku yang elok 

sedangkan nafsu mendorong perilaku nista. Dengan demikian pembinaan akhlak 

menjadi hal penting untuk dilakukan dalam pesantren yang menyangkut dalam budi 

pekerti dan tingkah laku yang baik. 

Gambaran dari karakter seorang peserta didik yang sudah terlebih dahulu 

berada di pesantren akan tampak pada tingkah laku, cara berpakaian, cara bicara, dan 

sikap sopan santun terhadap orang lain. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada para 

peserta didik yang baru memasuki pesantren dan peserta didik yang sudah lama 

bertempat tinggal di pesantren. Cara berbicara dengan pembawaan asli mereka 

dengan logat bicara yang masih kasar, kurang santun, masih rendahnya rasa 

menghargai orang lain terutama pada sesama lain. Masih memiliki keengganan, 

kurang respon, atau membantah ketika diajak melakukan kegiatan di dalam pesantren 

sebagaimana yang tertuang dalam jadwal kegiatan-kegiatan pesantren.  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kultur pesantren sebagai tata nilai 

dimana merupakan gambaran perilaku yang diharapkan dari warga pesantren 

terutama para peserta didik dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan pesantren. 

Puspito berpandangan bahwa perilaku atau pola kelakuan terbagi menjadi pola 

kelakuan lahir yaitu cara bertindak yang ditiru oleh orang banyak secara berulang-

ulang dan pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa yang 

                                                             

13Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

1999) h.99. 
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diikuti oleh banyak orang berulang kali. Perilaku menunjukkan wajah kepribadian 

seorang manusia yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang secara tetap 

pada setiap waktu dan tempat.14 Berkaitan dengan perilaku Islam. Howa berpendapat 

bahwa perilaku Islam adalah perilaku yang mendatangkan kemaslahatan kebaikan, 

ketentraman bagi lingkungan.15 

Bertitik tolak dengan hal tersebut di atas, kepribadian dan perilaku Islam 

haruslah memiliki keterkaitan yang erat dan dapat mendukung satu sama lain, karena 

kepribadian yang baik lahir dari perilaku yang islami. 

Pesantren DDI Mangkoso ini terdiri atas sebuah masjid, ruang kelas dan 

fasilitas penunjang lainya. Pembinaan terhadap peserta didik dilakukan oleh beberapa 

tenaga pengajar yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, sehingga proses 

pembinaan di pesantren DDI Mangkoso ini berjalan dengan baik. Namun upaya 

pembinaan nilai atau karakter islami terhadap peserta didik masih belum maksimal, 

meski proses pembinaan telah dilakukan dengan baik akan tetapi dalam pengamalan 

belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Penulis melakukan observasi pendahuluan pada hari Senin, 23 Agustus 2021. 

Pesantren DDI Mangkoso ini terdiri atas sebuah masjid, ruang kelas dan fasilitas 

penunjang lainya. Pembinaan terhadap peserta didik dilakukan oleh beberapa tenaga 

pengajar yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, sehingga proses 

pembinaan di pesantren DDI Mangkoso ini berjalan dengan baik. Namun upaya 

pembinaan nilai-nilai ajaran Islam yang telah diawal pembahasan terkait akidah, 

                                                             

14Hendro Puspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta : Kanisius. 1984), h.111. 

15Said Howa, Perilaku Islam (Jakarta  Studio Press, 1994), h. 7. 
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syariah, akhlak, atau karakter Islam terhadap peserta didik masih belum maksimal, 

meski proses pembinaan telah dilakukan  akan tetapi dalam pengamalan belum 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Ajaran Islam Di 

Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru”. 

A. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 

dari pokok pembahasan Bagaimana Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Ajaran Islam Di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru. Deskripsi penelitian 

merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan secara ekspilit untuk memudahkan 

peneliti sebelum melakukan observasi. Deskripsi fokus penelitian merupakan garis 

besar dari pengamatan penelitian sehingga observasi dan hasil penelitian akan terarah. 

1. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini dimaksudkan untuk memberikan batasan dan cakupan 

terhadap suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka deskripsi focus 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Ajaran Islam di Pesantren DDI Mangkoso. Strategi guru yang dimaksudkan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Strategi guru adalah cara guru dalam 

menyampaikan informasi, dan mem-bentuk kondisi belajar yang nyaman serta 

menciptakan suasana kondusif sehingga mampu menarik perhatian peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelarajan.  
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a. Pemberian teladan  

Suatu cara pembinaan akhlak yang dilakukan dengan melakukan pemberian 

contoh yang baik kepada orang lain. 

b. Cara praktis dalam pengajaran agama 

Suatu pelihan yang paling muda dilalukan seorang guru dalam memberikan 

pengajaran atau penyampaian kepada peserta didik 

c. Kisah/cerita 

Kisah merupakan suatu cerita-cerita yang diambil menjadi motivasi bagi 

orang lain.  

d. Mendidik melalui kebiasaan 

Cara yang dilakukan dalam suatu proese pembenian kepada  orang melalui 

kebiasaan. Penanaman nilai-nilai ajaran Islam di pesantren DDI Mangkoso 

Kabupaten Barru juga menggunakan  beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap transformasi nilai 

Pada tahap ini guru sekedar meng-informasikan nilai-nilai yang baik dan yang 

kurang baik kepada peserta didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal 

tentang nilai. 

b. Tahap transaksi nilai. 

Tahap transaksi nilai adalah tahapan pendidikan nilai dengan jalan 

komunikasi dua arah, atau interaksi antar peserta didik dengan guru yang bersifat 

interaksi timbal balik. Pada tahap ini guru dan peserta didik sama-sama memiliki sifat  

yang aktif. Tekanan dari komunikasi ini masih menampilkan sosok fisiknya daripada 

sosok mentalnya. 
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c. Tahap Transinternalisasi 

Pada tahap ini peserta didik meneladani guru bukan pada aspek fisik, tetapi 

lebih kepada mental. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi 

sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 

Dari deskripsi fokus yang ada di atas untuk memudahkan peniliti maka perlu 

adanya tabel sebagaimana terterah dibawah ini. 

Tabel 1.2: Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Strategi Guru dalam Menanamkan 

Nilai-Nilai Ajaran Islam di 

Pesantren DDI Mangkoso 

     Strategi guru dimaksudkan sebagai 

berikut: 

a. Pemberian teladan, melalui cara 

praktis dalam pembelajaran agama 

Islam 

b. Kisah/cerita, dengan cara 

mendidik melalui kebiasaan 

Adapun tahap-tahap dalam 

menanamkan ajaran Islam yakni: 

a. Tahap transformasi nilai 

b. Tahap transaksi nilai. 

c. Tahap Transinternalisasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertolak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Guru dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai  Ajaran Islam Di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten 

Barru. Dari pokok permasalahan tersebut, maka yang menjadi sub-sub masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi keteladanan guru melalui cara praktis pembelajaran dalam 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik di pesantren DDI 

Mongkoso Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana strategi  guru melalui kisah/cerita dengan cara kebiasaan dalam 

pembelajaran agama Islam pada peserta didik di pesantren DDI Mongkoso 

Kabupaten Barru? 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berguna untuk memberikan gambaran dan pandangan kepada 

penulis tentang penelitian yang relevan. Dari penelusuran terhadap beberpa sumber 

dalam banyak literatur, ditemeukan penelitian yang memilki relevansi terhadap 

penelitian yanag akan dilaksanakan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut :  

1. Penelitian oleh Muh. Yasykur dengan judul penelitian Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Sholat 

Lima Waktu. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengetahuan siswa 

mengenai pembelajaran fiqih yang diajarkan oleh guru pendidikan agama 

Islam mampu memberikan dorongan dalam melaksanakan ibadah terutama 

sholat lima waktu, hal ini juga didukung dengan strategi atau metode yang 
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beragam yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Namun hal ini 

perlu adanya bimbingan dan motivasi serta arahan dari guru pendidikan 

agama Islam dalam menanamkan kedisiplinan sholat lima waktu pada peserta 

didik, agar peserta didik mampu mengamalkan kewajiban sholat dalam 

kehidupan sehari-hari tanpa ada perasaan malas. Hal ini bisa di lihat dari data 

hasil buku mentoring atau buku penghubung antara guru dan orang tua.16 

2. Penelitian oleh Sobri dengan judul penelitian Strategi Guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam Internalisasi Nilai-Nilai Moral di Sekolah Dasar. 

Hasil penelitiannya adalah 1) Strategi keteladanan (modeling) dalam 

internalisasi nilai-nilai moral di SDN Pegadungan 07 Pagi dengan jalan: a) 

keteladanan internal (internal modelling). b) keteladanan eksternal (external 

modelling), 2) Strategi penanaman Nilai Edukatif yang kontekstual dalam 

internalisasi nilai-nilai moral 3) Strategi penguatan nilai-nilai yang ada dalam 

internalisasi nilai-nilai moral dilakukan dengan menganjurkan untuk 

internalisasi nilai-nilai moral keagamaan dengan melalui kemampuan dan 

pengalaman guru dalam memberikan nasihat dan mendorong siswa untuk 

senantiasa bertanggung jawab.17 

3. Penelitian oleh Asri Dwi Sari dengan judul penelitian Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada 

Peserta Didik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam 

                                                             

16Muh. Yasykur, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan 

Beribadah Sholat Lima Waktu, Jurnal, Edukasi Islami, Vol. 5 Januari 2022. 

17Sobri, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Internalisasi Nilai-Nilai Moral 

di Sekolah Dasar, Jurnal,  Edukatif: Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 4 Tahun 2021. 
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penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik, guru memiliki 

strategi yang khusus dengan cara mengaplikasikan perannya sebagai seorang 

pendidik, fasilitator, pengajar, pengembang kurikulum, agent of change, dan 

teladan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke seluruhan mata 

pelajaran, ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam program sekolah, dan 

membangun kerjasama antar sekolah dengan orang tua peserta didik. Pada 

proses internalisasi penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik dengan 

cara mengembangkan aspek kogniti, afektif dan psikomotorik peserta didik.18 

4. Penelitian oleh Samrin dengan judul penelitian Strategi Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Pada Peserta 

Didik. Dari hasil peneitian, disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan guru 

PAI dalam membentuk karakter yakni melalui pengintegrasian, melalui 

kegiatan sehari-hari yang meliputi: pemberian keteladanan, pembiasaan, 

teguran, nasehat, dan pengkondisian lingkungan yang menunjang pendidikan 

karakter. Dan yang terakhir lewat pengintegrasian yang di programkan yang 

berupa: kegiatan tahfidz Qur’an, pidato, dan sholat zhuhur serta ashar 

berjamaah. Implikasi kajian ini adalah pentingnya setiap guru PAI menjadi 

actor dalam pendidikan karakter di sekolah, diwujudkan dalam strategi dan 

program yang sistematis.19 

                                                             

18Asri Dwi Sari, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Karakter Pada Peserta Didik”, Jurnal,  Jurnal Educatio, Vol. 7, No.1, Maret 2021. 

19 Samrin,” Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan 

Karakter Pada Peserta Didik, Jurnal, Shautul Tarbiyah, Vol. 27, No. 1, Maret 2021. 
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5. Penelitian oleh Hamdan Andi Baso Malla dkk dengan judul penelitian Strategi 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Karakter  Kepedulian 

Sosial Kepada Peserta Didik. Hasil penelitian  bahwa  strategi  guru  

pendidikan  agama  Islam  dalam  menanamkan  karakter kepedulian  sosial  

di  SMA  Negeri  3  Palu  telah  terlaksana  dengan  baik  dengan  menerapkan  

strategi  kerja  kelompok,  pemahaman  nilai-nilai  agama    melalui  kegiatan-

kegiatan  keagamaan  yang  dilaksanakan  oleh  sekolah,  keteladanan, 

pembiasaan,  pemberian  sangsi  atau  hukuman.  Dari  penerapan  strategi  

tersebut  menghasilkan  nilai  nilai  religius  dan  karakter  kepedulian  sosial  

antara  sesama  peserta  didik  dan  lingkungan  sosial.  Strategi  tersebut  

dapat  membantu  dalam pembentukan  karaktek  kepedulian  sosial  peserta  

didik  untuk  menerapkan kedisiplinan dalam sekolah maupun di lingkungan 

sekitar. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik terbiasa bersosalisasi dan 

belajar bersama diluar kelas guru memberi tahu  dan  memberikan  contoh  

yang  baik  pada  peserta  didik,  seperti  ketika  lonceng berbunyi  

menunjukan telah masuk  waktu  ibadah,  guru  memberikan  keteladanan  

yang  baik dengan  menuntun  peserta  didik  ketempat  ibadah  meraka  

masing-masing dan melaksanakan secara berjama’ah akan berdampak positif 

dijenjang berikutnya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat.20 

 

 

 

                                                             

20 Hamdan Andi Baso Malla dkk, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menanamkan Karakter  Kepedulian Sosial Kepada Peserta Didik, Jurnal, Istiqra, Vol. 9,  No. 1,  2021. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Pada dasarnya penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi guru dalam 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik di pesantren DDI Mangkoso 

kabupaten barru. 

Adapun tujuan yanag diharapakan dari peneltian ini adalah sebagaimana berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan strategi keteladan guru melalui cara praktis pembelajaran 

dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik di pesantren DDI 

Mongkoso kabupaten Barru. 

b. Untuk mendeskripsikan strategi guru melalui kisah/ceritah dengan cara kebiasaan 

dalam pembelajaran agama Islam pada peserta didik di pesantren DDI Mangkoso 

kabupaten Barru.   

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis 

maupun praktis bagi dunia Pendidikan Agama Islam. Adapun manfaatnya antara lain 

sebagai berikut:  

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi baru yang 

akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam 

tentang “Pengamalan Nilai islami peserta didik di Pondok Pesantren”. 
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b. Manfaat praktis 

1) Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

acuan bagi pelaksana penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang. 

2) Bagi pihak pondok pesantren 

Diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi para 

pengambil kebijakan dan kelompok-kelompok kunci di pondok pesantren 

tentang pembentukan nilai-nilai islami. 

3) Bagi pembaca 

Sebagai bahan masukan untuk semua pihak agar dapat mengerti dan 

memahami tentang program pembentukan nilai-nilai islami peserta didik di 

pondok pesantren. 
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BAB II 

TINJAUAN  TEORETIS. 

A. Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

               Istilah strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, 

siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana 

penunjang kegiatan.1 

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar 

haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam 

kaitannya dengan pembelajaran, pemakaian istiah strategi dimaksudkan sebagai 

upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya pembelajaran, agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapai.2 

Menurut Uno strategi pembelajaran cara-cara yang akan digunakan oleh 

pengajar untuk memilih proses kegiatan belajar mengajar yang akan digunakan 

selama proes pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan cara 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik 

peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan proses pembelajaran 

tertentu. Sedang menurut Armai Arief strategi pembelajaran adalah tindakan guru 

                                                             

1Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Rosdakarya Offset, 2013), h.3. 

2Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet.II; Jakarta:Rineka 

Cipta, 2002), h.5. 
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dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Artinya,usaha guru dalam menggunakan 

berapa variabel pembelajaran tujuan,bahan,metode dan alat serta evaluasi. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono istilah pembelajaran yaitu membuat desain 

intruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau 

membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. 3 

Sedangkan menurut Abdul Majid, pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan 

berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Pembelajaran merupakan proses utama yang diselenggarakan dalam 

kehidupan  di sekolah sehingga antara guru yang mengajar dan peserta didik yang 

belajar dituntut untuk provit tertentu.4 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain bahwa kegiatan 

pembelajaran adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan guru, guna 

membelajarkan peserta didik dan guru yang mengajar. Perpaduan dari kedua unsur 

tersebut melahirkan interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai 

mediumnya. Semua komponen pembelajaran diperankan secara optimal, guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.5 Jadi berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana guru dalam 

mengaktifkan, mengefektifkan, mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara peserta 

didik dengan komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

                                                             

3Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Cet.III; Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 

h.5. 

4Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h.4. 

5Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, h.38. 
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 2.     Pengertian Penanaman Nilai Ajaran Islam 

 Penanaman adalah proses, perbuatan dan cara menanamkan. Sedangkan arti 

nilai menurut Zakiyah Daradjat adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, perasaan, 

kriteria maupun perilaku. Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba sebagaimana di 

kutip oleh ChabibToha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan 

benda konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut 

pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi 

maupun tidak disenangi.6 

Menurut Chabib Thoha dalam bukunya Kapita Selekta Pendidikan Islam, 

Penanaman nilai adalah suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang 

bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau 

tidak pantas dikerjakan.7 Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang 

memberi penekanan pada nilai-nilai agama dalam siswa. Menurut pendekatan ini, 

tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai agama tertentu oleh peserta 

didik dan berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

agama yang diinginkan. Menurut pendekatan ini, metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran antara lain keteladanan,kisah atau cerita,kebiasaan, penguatan 

positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 

                  Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli sebagaian berikut: 

                                                             

6Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2000), h. 60 
7 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 61 
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a. Dick dan Carey mendefenisikan strategi pembelajaran terdiri atas dua yaitu makro 

dan mikro, strategi pembelajaran makro adalah berbagai aspek untuk memilih 

strategi penyampaian, urutan, pengelompokan, mengembangkan struktur 

pelajaran, dan menyeleksi media dalam menyampaikan pembelajaran. Adapun 

strategi pembelajaran mikro adalah berbagai aktivitas pembelajaran seperti 

diskusi kelompok, membaca independen, studi kasus, ceramah, lembar kerja dan 

proyek kelompok kooperatif.8 

b. Gerlach dan Ely memberi pengertian bahwa strategi pembelajaran adalah cara-

cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan 

pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.9 

c. Konza, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih, yaitu 

yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.10 

d. Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

                                                             

8Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 233.  

9Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori ke 

Praktik (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.61. 

10Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran  (menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif 

dan efektif), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.1 
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e. Hamalik, strategi pembelajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang 

menitikberatkan pada kegiatan peserta didik dalam  proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

f.  Makmum merumuskan strategi pembelajaran sebagai prosedur, metode, dan 

teknik belajar – mengajar (teaching methods) yang sebagaimana yang dipandang 

paling efektif dan efisien serta produktif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh 

para guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya.11  

g. Wina Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran.12 

Berdasarkan pengertian teori tersebut maka teori yang peneliti gunakan 

adalah teori Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain dan Chabib Thoha dalam bukunya 

Kapita Selekta Pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah 

pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman 

umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang 

dijabarkan dari teori belajar tertentu. Penanaman nilai ajaran Islam menurut peneliti 

adalah suatu proses berupa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan 

dapat dipertanggungjawabkan untuk memelihara, melatih, membimbing, mengarahkan, dan 

meningkatkan pengetahuan keagamaan, kecakapan sosial, dan praktek serta sikap keagamaan 

                                                             

11Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014) h. 148-149. 

12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2010), h.126. 
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anak (aqidah/tauhid, ibadah dan akhlak) yang selanjutnya dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Komponen Strategi Pembelajaran 

Menurut Mansyur terdapat empat komponen strategi pembelajaran: 

a. Mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian peserta 

didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. 

b. Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk 

mencapai sasaran yang akurat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru 

dalam menunaikan kegiatan mengajar. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta 

standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan.13  

Kompenen strategi pembelajaran menurut Gagne dalam Muhammad Yaumi 

mencakup: menarik perhatian, menjelaskan tujuan pembelajaran, mengingatkan 

pengetahuan sebelumnya, memberi stimulus, memberi petunjuk pembelajaran, 

memfasilitasi berkembangnya kinerja, memberi umpan balik, menilai kemampuan 

atau kinerja, meningkatkan pemahaman dan transfer pengetahuan peserta didik.14 Jadi 

                                                             

13 Pupuh Faturrahman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Refika 

Aditama, 2007, h. 3. 

14Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, h. 237.   
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komponen yang harus ada dalam strategi pembalajaran terdiri dari mengidentifikasi 

peserta didik, memilih media, menetapkan prosedur, metode dan taktik belajar serta 

menentukan  hasil belajar peserta didik. 

B. Hakikat Nilai 

1. Pengertian Nilai 

Kata nilai dari bahasa Inggris yakni “value” dan dari bahasa Latin “valere “ 

yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku kuat. Nilai di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti taksiran harga: kadar banyak ataupun sedikit.Nilai 

adalah hal-hal yang bermanfaat atau penting untuk kemanusian.15 Nilai adalah esensi 

yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,16 khususnya 

mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.17 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, 

bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak 

disenangi.18 

 

 

                                                             

15 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : 
Modern English Press,1991),h.332. 

16M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam  (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996) , h. 61. 

17W.J.S. Purwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 

677. 

18Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 98. 
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Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain: 

a. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam 

mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki 

dan dipercayai.19 

b. Menurut Lauis D. Kattsof dalam Syamsul Maarif mengartikan nilai sebagai 

berikut: Pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat 

didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung 

kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-

mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak pada esensi 

objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu 

objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai 

hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.20 

c. Menurut M. Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu 

(Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi 

arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan 

berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.21 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan 

esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi 

belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi 

karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi 

                                                             

19H. Una Kartawisastra, Strategi Klarifikasi Nilai (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h. 1. 

20Syamsul Maarif, Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 114. 

21M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 61. 
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tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan 

manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai 

subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi, 

pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang 

ketat. 

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah 

sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. Sehingga sesuatu 

bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain, karena nilai itu sangat 

penting dalam kehidupan ini, serta terdapat suatu hubungan yang penting antara 

subyek dengan obyek dalam kehidupan ini.22 

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan 

pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan 

emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta 

fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap 

suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih 

dominan, kombinasi tersebut disebut norma norma atau prinsip. Norma-norma atau 

prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru 

menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir 

suatu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nila-nilai 

khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok.23 

                                                             

22Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, h. 98. 

23Kaswadi, EM, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000 (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h. 25. 
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Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat 

terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis, politik, agama dan etnis 

masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada 

anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda. 

2. Macam-Macam Nilai 

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-

macam, di antaranya: 

a. Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi 

dari ajaran agama Islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu: 

Nilai Keimanan (Keimanan), Nilai Ibadah (Syari’ah), dan Akhlak. Penggolongan 

ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad saw. kepada Malaikat Jibril 

mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, 

syari’ah dan akhlak. 

b. Dilihat dari segi Sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu Nilai yang 

turun bersumber dari Allah swt yang disebut dengan nilai ilahiyyah dan nilai 

yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut 

dengan nilai insaniah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma 

atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang 

mendukungnya.24 

c. Kemudian di dalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai 

pendidikan yaitu: 

                                                             

24Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250.  
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1) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk 

sesuatu yang lain. 

2) Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain 

melainkan di dalam dan dirinya sendiri.25 

Nilai instrumental dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif 

dan subjektif , dan nilai instrinsik keduanya lebih tinggi daripada nilai instrumental. 

d. Sedangkan nilai dilihat dari segi sifat nilai itu dapat dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 

1) Nilai Subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal ini 

sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut. 

2) Nilai subjektif rasional (logis) yakni nilai-nilai yang merupakan esensi dari 

objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilai 

kemerdekaan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai 

perdamaian dan sebagainya. Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai 

yang ternyata mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama. 

3. Pendekatan dan Strategi Penanaman Nilai 

Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat di 

kembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai dikarenakan adanya dorongan 

dalam diri manusia, diantaranya adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik 

jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan akan amat dirasakan 

                                                             

25 Mohammad Nur Syam, Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pendidikan (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2013), h. 132. 
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oleh manusia aman,damai kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan 

penghargaan dan dikenal orang lain, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, 

kebutuhan akan keindahan dan aktualitas diri.26 

Adapun dorongan yang paling utama untuk menekankan pelaksanaan 

pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan perubahan-

perubahan sisitem-sistem nilai maupun nilai-nilai sendiri oleh masyarakat yang 

akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan, dan dapat kehilangan 

keseimbangan atau konflik-konflik, permusuhan dan kecurigaan. Tidak hanya 

kebiasaan dan tingkah laku berubah, tetapi juga norma-norma atau nilai-nilai yang 

mendasarinya mengalami perubahan. 

Dorongan-dorongan itu lahir karena manusia ingin hidup secara wajar. 

Sehingga muncullah norma-norma yang disebut nilai yang selanjutnya menjadi 

pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, bersikap dan berfikir. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan potensi dan 

sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil yang dirancangkan.27 

Setiap guru (pendidik) mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk 

menanamkan nilai-nilai insaniyah dan nilai ilahiyah terhadap anak didik. Kiranya 

perlu batas domain dalam sistem teknologi instruksional, sehingga setiap bidang studi 

secara integral memuat wawasan nilai, ilmu, dan kompetensi. 

Masa depan pendidikan Islam haruslah pendidikan Islami, yakni pendidikan 

yang dijiwai oleh nilai-nilai akidah dan moral al-Qur’an. Karena nilai moral (moral 

                                                             

26Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, h. 97. 

27 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan 

(Yogyakarta: Rake Surasin, 1993), h. 109. 
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values) yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunah Rasul memiliki sifat yang 

unggul kompetitif secara universal terhadap nilai moral yang sekarang ini diterapkan 

secara universal. 

Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai/moral yang baik maka 

diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) yaitu 

suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam 

diri siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Pendekatan penanaman nilai ini memiliki dua tujuan yaitu pertama 

diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik, kedua berubahnya nilai-nilai 

peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan 

pada perubahan yang lebih baik. 

4. Konsep Tentang Nilai 

Sebelum menginjak pada ranah yang lebih mendalam penulis akan membahas 

tentang konsep nilai terlebih dahulu. Kata value yang kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin valare atau bahasa 

Perancis Kuno valoir (Enyclopedia of Real Esate Terms, 2002).28 Terdapat perbedaan 

pendapat di antara para pakar, dan perbedaan cara pandang mereka itu berimplikasi 

pada perumusan definisi nilai. Nilai atau value termasuk salah satu bidang kajian 

dalam filsafat. Istilah nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak 

yang artinya keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness), dan kata kerja yang 

artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.29  

                                                             

28Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai  (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 7. 

29Kaelan, Pendidikan Pancasila  (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h. 174. 
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Sejatinya nilai merupakan suatu kualitas atau sifat yang melekat pada obyek, 

bukan obyek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas 

yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah 

suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya 

nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wastranger), 

hal ini diperkuat dengan pendapat Milton Receach dan James Bank mengemukakan 

bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem 

kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan 

mengenai sesuatu yang pantas atau sesuatu yang tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan 

dipercayai. Pandangan ini juga berarti nilai merupakan sifat yang melekat pada 

sesuatu yang telah berhubungan dengan subyek (manusia pemberi nilai). Sementara 

itu, definisi nilai menurut Frankel adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, 

kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta 

dipertahankan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antar subyek dengan 

obyek memiliki arti yang penting dalam kehidupan subyek.30 

Dr. Yvon Ambriose mengaitkan nilai dengan kebudayaan dan menganggap 

nilai merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Nilai merupakan realitas abstrak, 

dirasakan dalam pribadi masing-masing sebagai prinsip dan pedoman dalam hidup. 

Nilai merupakan suatu daya dorong dalam kehidupan seseorang baik pribadi maupun 

kelompok. Oleh karena itu nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial.31 

Sedangkan Sidi Gazalba mengartikan nilai dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan 

                                                             

30Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 16-17 

31Yvon Ambroise, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000 (Jakarta: PT Grasindo, 1993), h. 

20. 
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ideal. Nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya soal penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai itu terletak 

antara hubungan subyek penilai dengan obyek.32 

Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam 

masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena 

perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu fenomena sosial yang 

bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, 

dan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut. 

Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan dan keluhuran 

budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh 

seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan,dan ia merasa menjadi 

manusia yang sebenarnya. 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai sejumlah 

indikator yang dapat kita cermati, yaitu : 

a. Nilai memberi tujuan atau arah (goals and purpose) kemana kehidupan harus    

menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan. 

b. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada seseorang untuk 

hal     yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau bersikap      

sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau 

pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku. 

                                                             

32Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, h. 17. 
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d. Nilai itu menarik (interests) memikat hati seseorang untuk dipikirkan,untuk    

direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan dan untuk dihayati. 

e. Nilai mengusik perasaan (feelings) hati nurani seseorang ketika sedang            

mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti 

senang,sedih,tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain. 

f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercyaan (beliefs and convication). 

g. Suatu nilai menuntut adanya aktifitas (activities) perbuatan atau tingkah laku 

tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada pemikiran, 

tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan nilai tersebut. 

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran,hati nurani atau pikiran seseorang        

ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan,mengalami dilema atau 

menghadapi berbagai persoalan hidup  (worries, problems, obstacles).33 

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dianut serta 

dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu 

yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan bagian dari 

kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan 

tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah laku dan 

kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya pendorong dalam 

hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Oleh karena 

itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai kepribadian kelompok atau 

kepribadian bangsa. 

                                                             

33Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter Kontuktivisme dan VCT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 56. 
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Dari berbagai keterangan diatas penulis dapat melihat sebuah konvergensi, 

yang dapat disimpulkan yaitu nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang 

sangat berarti bagi kehidupan manusia, esensi itu merupakan rujukan dan keyakinan 

dalam menentukan pilihan, seperti perilaku manusia yang menentukan pantas  

tidaknya suatu perbuatan. 

5. Nilai-nilai Ajaran Islam  

Nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, yang memberi 

acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang 

dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Aspek nilai-nilai pendidikan 

Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilainilai akidah, nilai-

nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak.  

Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah 

Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan 

senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. 

Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, maka manusia 

akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh 

Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai-nilai 

ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa 

dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai rido Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai 

ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu 

sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada 

manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang 

benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, 

damai, harmonis, dan seimbang. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran 
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Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada 

kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di 

dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. 

Nilai-nilai akidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah 

yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar 

dalam perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho 

Allah swt. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma atau adab.34 

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai pendidikan Islam merupakan nilai-

nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan dan 

keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat 

kelak. Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran manusia dan 

penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan ajaran agama Islam. 

Menurut Mahmud Yunus bahwa inti pokok ajaran Islam meliputi masalah 

keimanan (akidah), masalah keIslaman (syariat), masalah Ihsan (akhlak). Tiga 

pokok ajaran Islam ini dijabarkan dalam bentuk rukun Iman, rukun Islam dan 

Akhlak. Dari ketiganya lahirlah beberapa keilmuan agama yaitu ilmu tauhid, ilmu 

fiqih dan ilmu akhlak. 

Aspek nilai-nilai pendidikan Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis, yaitu nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak dengan 

pengertian berikut: 

 

                                                             

34Toto Suryana, Pendidikan Agama Islam: untuk Perguruan Tinggi  (Bandung: Tiga Mutiara, 

1996), h. 36. 
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a. Nilai Akidah 

Akidah secara etimologis berarti terikat, sedangkan secara terminologis 

berarti credo, creed, keyakinan hidup iman dalam arti yang khas, yakni pikiran yang 

bertolak dari hati. Dengan demikian akidah adalah urusan yang wajib di yakini 

kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak 

tercampur dengan keraguan.35  

Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan akidah menurut ketentuan bahasa (bahasa 

arab) ialah sesuatu yang dipegang teguh dan tertanam kuat di dalam lubuk jiwa dan 

tak dapat beralih dari padanya. 

Syekh Hasan Al-Banna menyatakan akidah sebagai sesuatu yang seharusnya 

hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan 

kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keragu-raguan. Secara umum, aqidah 

dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah yang berisi tentang 

kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keragu-raguan 

pada kehendak Allah. Istilah akidah sering pula disebut tauhid. Tauhid berasal dari 

bahasa Arab yang berarti mengesakan Allah dan percaya kepada Allah. Akidah 

dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib 

di sembah; ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat dan perbuatan 

dengan amal saleh. Akidah dalam Islam mengandung arti bahwa dari seorang 

mukmin tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan dari mulut atau perbuatan melainkan 

secara keseluruhannya menggambarkan sikap iman kepada Allah. 

                                                             

35 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Kepribadian Muslim, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 124. 
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Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai 

Tuhan yang wajib di sembah; ucapan dengan lisan dalam bentukdua kalimat 

syahadat dan perbuatan dengan amal saleh. Akidah dalam Islam mengandung arti 

bahwa dari seorang mukmin tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan dari mulut atau 

perbuatan melainkan secara keseluruhannya menggambarkan sikap iman kepada 

Allah. 

b. Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan elemen penting dalam agama, Ibadah adalah suatu wujud 

perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt. 36  Ibadah juga 

merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. 

Keimanan merupakan pundamen, sedangkan ibadah merupakan manisfestasi dari 

keimanan tersebut.37  

Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: ‘ibadah, mufrad; ibadat, jamak) 

berarti pengabdian (seakar dengan kata Arab ‘abdyang berarti hamba atau budak), 

yakni pengabdian (dari kata “abdi”, abd) atau penghambaan diri kepada Allah swt, 

Tuhan yang maha Esa. Karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadat 

mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk 

kegiatan “duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta 

niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan 

bermoral. 38  Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini juga senantiasa untuk 

                                                             

36Aswil Rony, dkk, Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman (Padang: Bagian 

Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 18. 

37Aswil Rony, dkk, Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman, h. 60. 

38Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 

1995), h. 57. 



 
 

39 

 

 

beribadah kepada Allah, kerna itu merupakan bukti dan rasa syukur sebagai 

hambahNya,maka dengan demikian sebagimana firman-Nya di dalam QS Adz 

Dzariyat/51:56. 

نسَ إ لََّّ ل يعَۡب د ون    نَّ وَٱلۡۡ       وَمَا خَلقَۡت  ٱلۡج 

  

   Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka      
beribadah kepada-Ku.39 

Berdasarkan ayat di atas, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa, Allah 

menciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada 

Allah swt. bukan karena Allah membutuhkan mereka. Ali bin Abi Thalhah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas ayat di atas memiliki makna “ meainkan supaya 

mereka mau tunduk beribadah kepada Allah swt. baik secara sukarela maupun 

terpaksa.40 

Abu A’alal Maudi menjelaskan pengertian ibadah sebagai berikut: “Ibadah 

berasal darikata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah 

penghambaan. Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti 

hukum dan aturan- aturan Allah swt dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan 

perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal dunia”.41 

Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran islam yang tidak dapat 

dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari 

                                                             

39  Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT.Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h.523. 

40Abdullah bin Muhammad, Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Kairo: Mu-assasah Daar al-

Hilaal Kairi, 1994), h. 194-195.  

41Abdul A’ala al-Maududi, Dasar-dasar Islam (Bandung, Pustaka, 1994), h. 107. 
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keimanan. Dengan demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh 

kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semangkin tinggi 

pula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata dari aqidah. 

Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah menanamkan nilai-nilai ibadah 

tersebut kepada anak didiknya agar anak didik tersebut dapat mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa 

dalam diri, pada saat melakukan salah satu ibadah, secara tidak langsung akan ada 

dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa. Jika tidak melakukan ibadah seperti 

biasa yang ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu  kekurangan yang 

terjadi dalam jiwa. 

c. Nilai Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari khuluqun, yang secara bahasa 

berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dari pengertian ini dapat 

dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan 

dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin 

merumuskan “akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka 

dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat”.42 

Secara sederhana akhlak sangat identik dengan ajaran Islam karena berkaitan 

dengan fitrah manusia. Fitrah berarti potensi ber-Islam pada diri manusia yang dapat 

dilihat dari tabiat atau watak aslinya, serta potensi-potensi yang diberikan Allah swt. 

                                                             

42Hamzah Ya’qub, Etika Islam  (Bandung: CV Diponegoro, 1996), h. 12. 
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Kaum sufi (pelaku tasawuf) menyatakan bahwa potensi itu berupa sifat-sifat pada 

diri manusia, sebagaimana 99 sifat asmaul husna Allah swt yang dimana didahului 

oleh  ْحْمَن يْم   dan الرَّ ح   Manusia harus membalas sifat itu kepada Allah swt الرَّ

dengan mendahulukan konsep  ْحْمَن يْم   dan الرَّ ح   dalam bentuk sikap ber ta’bud الرَّ

kepada-Nya 43  Sebab itulah hubungan antara akhlak dalam Islam dan tasawuf 

merupakan suatu rumpun yang sama-sama bersumber dari al-Qur’an dan Hadis serta 

berorientasi pada pembentukan akhlak.44 Karena diutusnya Nabi di muka bumi ini 

juga untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak, sebagaimana yang terdapat 

dalam hadis yang sangat masyhur  Rosulullah saw bersabda: 

مَ الْْخَْلَاق   )رواه أحمد( مَ مَكَار  ثتْ  لْ  تمَ    إ نَّمَا ب ع 

Terjemahannya: 

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak 
(HR.Ahmad).45 

Dengan demikian akhlak menurut Ahmad Amin adalah berorientasi kepada 

perkara baik dan buruk yang menjadi pilihan bagi setiap manusia dalam 

memecahkan berbagai masalah kehidupan. Akhlak merupakan suatu sifat mental 

manusia dimana hubungan dengan Allah swt dan dengan sesama manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak disekolah tergantung pada 

pendidikan yang diterimanya. Secara umum ahlak dapat dibagi kepada tiga ruang 

lingkup yaitu akhlak kepada Allah swt, Akhlak kepada manusia dan akhlak kepada 

lingkungan. 

                                                             

43Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna (Depok: Rajawali Pers, 2015), h. 53-55. 

44Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia , h. 16. 

45Asy-Syaibani, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal, hadis no. 8952. 
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Secara historis, nilai sangat erat kaitannya dengan masalah etika 46 . 

Sebaliknya etika biasa juga disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral 

sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek 

kehidupannya 47 . Penggagas dari etika diantaranya seperti aliran stoic (al-

Ruwwaqi>yyah), Phytagoras, Galenus, Plato, Socrates, Aristoteles, Plotinus, dan 

Porphirus48 . Menurut Samsul Nizar, etika adalah nilai yang membentuk ikatan-

ikatan sosial49. Menurut Keeney dikutip oleh Achmad Sanusi, nilai adalah driving 

force yang mendorong manusia untuk bergerak50. Sumber-sumber etika dan moral 

bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideologi, dan bahkan dari 

agama. 51  Menurut Rohmat Mulyana, nilai adalah abstraksi dari pengalaman-

pengalaman pribadi seseorang dengan sesama dan merupakan petunjuk-petunjuk 

umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku serta kepuasan 

dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, bermutu 

dan berkualitas.52  

                                                             

46Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 3. 

47Samsul Nizar, ed.,  Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era 

Rasulullah Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1. 

48 Tim Dosen Fakultas Tarbiyah  UIN Maulana Malik Ibrahim, Pendidikan Islam: Dari 

Paradigma Klasik Hingga Kontemporer (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 137. 

49Samsul Nizar, ed.,  Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era 

Rasulullah Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1. 

50Achmad Sanusi, Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan (Cet ke II, Bandung: 

Penerbit Nuansa, 2017), h. 64. 

51Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam, h. 3. 

52Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 22. 
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Menurut William F. O’neil mengartikan nilai sebagai petunjuk diri yang 

memuat tiga pokok, yakni; (a) petunjuk-petunjuk moral hanya berlaku tentang hal-

hal yang bagi manusia adalah mungkin, (b) seluruh kemungkinan merujuk pada 

potensi-potensi tertentu dalam diri manusia, yang bisa dikenali, untuk bertindak atau 

untuk menjadi, (c) hidup yang baik pada puncaknya bisa dirumuskan (meski 

perumusan itu dilakukan pada tingkat generalisasi yang tinggi) sehubungan dengan 

potensi manusia yang ada untuk disempurnakan.53 

Menurut Jalaluddin Rahmat dikutip Achmad Maimun Syamsuddin, bahkan 

sains sekalipun tidak akan terbebas dari nilai. 54  Sementara menurut Khaeruddin 

menggambarkan nilai sebagai sebuah perilaku atau dapat juga disebut sebagai 

akhlak. 55  Menurut Mohammad Abdullah Darraz dikutip oleh Khaeruddin, 

menjeniskan nilai akhlak pada lima jenis, yakni; (1) nilai-nilai akhlak perorangan, 

(2) nilai-nilai akhlak dalam keluarga, (3) nilai-nilai akhlak dalam sosial, (4) nilai-

nilai akhlak dalam negara, (5) nilai-nilai akhlak dalam agama.56 

Merujuk dari uraian-uraian tersebut, maka nilai yang dimaksud merupakan 

sesuatu yang tidak terpisahkan dari sikap dan perilaku yang dianggap berharga dan 

bermutu (to be high quality) sebagai acuan atau panduan dalam kehidupan 

bermasyarakat (human society), serta sebagai sebuah cara (method)  beribadah 

                                                             

53 William F. O’neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan. Terj. Omi Intan Naomi (Cet. Ke II, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 79. 

54Ach. Maimun Syamsuddin, Integrasi Multi Dimensi Agama dan Sains (Jogjakarta: Ircisod, 

2012), h. 284. 

55Khaeruddin, Pemikiran Nilai dan Etika Pendidikan Islam (Makassar: Yayasan Pendidikan 

Makassar, 2003), h. 152. 

56Khaeruddin, Pemikiran Nilai dan Etika Pendidikan Islam, h. 155. 
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kepada tuhan lewat sentuhan akhlak, perangai, adab, etika, dan norma-norma agama 

serta adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas demi efektivitas dan 

efisiensi dari suatu proses ibadah.  

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan 

yang buruk menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. Akhlak merupakan 

realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. 

Dilat dari ruang lingkup akhlak sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa 

untuk merealisasikan akhlak dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Akhlak Kepada Allah swt 

Akhlak kepada Allah Swt dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan taat 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai 

khalik. Karena pada dasarnya manusia hidup mempunyai beberapa kewajiban 

makhluk kepada khalik.  Apabila manusia tidak mau melaksanakan kewajiban 

sebagai makhluk bearti telah menentang kepada fitrah kepadanya sendiri, sebab 

pada dasarnya manusia mempunyai kecendrungan untuk menggabdi kepada 

Tuhannya yang telah menciptakannya. Tujuan pengabdian manusia pada dasarnya 

hanyalah mengharapkan akan adanya kebahagian lahir dan batin, dunia dan akhirat 

serta terhindar dari murka-Nya yang akan mengakibatkan kesengsaraan diri 

sepanjang masa. 57  Dalam berhubungan dengan khaliqnya (Allah Swt), manusia 

mesti memiliki akhlak yang baik kepada Allah  swt. 

 

                                                             

57A. Mudjab Mahli, Pembinaan Moral di Mata Al-Gazali  (Yogyakarta: BFE, 1984), h. 257. 
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2. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

 Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tampa bantuan 

manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga 

sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan 

rakyat jelata begitu juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika 

tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan  menjadi pemimpin. 

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan 

hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh 

dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan 

perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain tampa 

izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar jangan mengucilkan orang lain, jangan 

berprasangka buruk, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.58 

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, 

melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam 

hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. 

Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah 

bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka 

terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia. 

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak kepada sesama 

manusia adalah: 1) Menghormati perasaan orang lain, 2) Memberi salam dan 

menjawab salam, 3) Pandai berteima kasih, 4) Memenuhi janji, 5) Tidak boleh 

                                                             

58Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 149. 
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mengejek, 6) Jangan mencari-cari kesalahan, dan 7) Jangan menawarkan sesuatu 

yang sedang ditawarkan orang lain.59 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat, dia 

senentiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat tersebut setiap 

pribadi harus memlikisi sifat-siat terpuji dan mampu menempatkan dirinya secara 

positif ditengah-tengah masyarakat. Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau 

berbuat jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri. Orang lain 

akan senang berbuatbaik kepada seseorang kalau orang tersebut sering berbuat baik 

kepada orang itu. Ketinggian budi pekerti seseorang menjadikannya dapat 

melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga 

menjadikan orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk 

akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, keharmonisan 

dalam pergaulannya dengan sesama manusia lainnya. 

3. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik binatang, 

tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Manusia sebagai 

khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 

bimbingan agar setiap maklhuk mencapai tujuan penciptaanya. Sehingga manusia 

mampu bertangung jawab dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya 

                                                             

59Abdullah Salim, Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat)  (Jakarta: Media 

Dakwah, 1989), h. 155-158. 
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serta terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji untuk menghidari hal-hal 

yang tercela. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. 

Berdasarkan beberapa jenis akhlak tersebut di atas, akhlak yang dimaksud 

dalam kajian ini lebih cenderung mengarah pada akhlak yang berhubungan dengan 

kecakapan (performance) dalam bertindak (watak baik dan buruk) sesuai ukuran 

norma(etika/adab) ajaran Islam. Jadi perilaku yang dimaksud disini lebih dekat 

dengan dengan istilah akhlak dalam tinjauan Islam. Sebagai misal perilaku makan 

dengan menggunakan tangan kanan dan dengan berdo’a terlebih dahulu merupakan 

perilaku (akhlak) yang sesuai dengan etika/adab Islam. 

C. Ciri Khas Pesantren 

 Pesantren berasal dari kata santri, yang berarti tempat tinggal para santri, 

Profesor Jhons berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang 

berarti guru mengaji, sedangkan C.C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal 

dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tau buku-buku suci 

agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.60 

Sedangkan pondok pesantren menurut Nurcholis Majid adalah tempat 

berkumpulnya para santri atau asrama tempat mengkaji ilmu agama Islam, di mana 

santri mempunyai image sebagai seorang yang mengerti lebih jauh mengenai perihal 

agama di banding masyarakat umum. Pesantren adalah lembaga pendidikan 

keagamaaan yang mempunyai ciri khasnya sendiri dibanding dengan lembaga 

pendidikan lainnya. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di 

                                                             

60 Dhofier, Z. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 
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Indonesia, pesantren berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama 

masyarakat.61 

Pondok pesantren merupakan sarana untuk menyiapkan para santri sebagai 

mutafaqqih fi al-din (mengkaji ilmu agama) yang mampu mencetak kader-kader 

ulama’ dan pendakwah menyebarkan agama Islam, serta pembentukan akhlak. Selain 

itu, pondok pesantren juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana mengembangkan 

kepercayaaan Islam, dan khususnya untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan 

inti ajaran Islam. Sebuah pondok pesantren biasanya mempunyai elemen-elemen 

yang mendukung eksistensinya. Elemen-elemen pondok pesantren setidaknya terdiri 

atas pondok atau asrama untuk santri, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, 

santri, dan kyai.62 

Menurut penulis eksistensi pondok pesantren dapat dilihat dari elemen yang 

mendukung pesantren tersebut, semakin baik elemen yang ada maka semakin eksis 

pula pesantren tersebut. 

Menurut Nurcholish Madjid pesantren dalam melihat dirinya, sebagai 

lembaga pendidikan apabila termasuk dalam empat kelompok. Pertama yang 

merupakan bagian terbesar, yaitu kelompok pesantren yang tidak menyadari dirinya, 

apakah bernilai baik atau kurang baik, mereka menganggap bahwa apa yang terjadi 

adalah terjadi begitu saja tanpa ada persoalan serius yang perlu dipikirkan. Kedua 

yaitu fanatik karena dengan kefanatikan tersebut sering membuat penilaian yang 

kurang obyektif. Ketiga adalah kelompok yang dihinggapi rasa rendah diri, sehingga 

                                                             

61Nurcholish Madjid. Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan  (Jakarta: Paramadina, 

1997). h. 15. 

62Dhofier, Z. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. h. 44-45. 
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mereka merasa menganggap identitas pesantrennya tidak perlu lagi dipertahankan. 

Keempat yaitu pesantren-pesantren yang sepenuhnya menyadari bahwa dirinya baik 

dari segi-segi positif maupun negative. Pondok tersebut dapat melihat dengan jernih 

mana yang harus diteruskan dan mana yang harus ditinggalkan.63 

Menurut penulis bahwa pondok pesantren dalam pandangannya terdiri atas 

berbagai macam kelompok yang dipengaruhi dari internal pesantren itu sendiri. 

Pesantren adalah salah satu institusi yang unik dengan ciri-ciri khas yang sangat kuat 

dan lekat.64 Sebagai sebuah wilayah yang memiliki budaya tersendiri maka pesantren 

memposisikan sebagai subkultur di tengah belantika kebudayaan nusantara. Kontak 

interaksi dan afiliasi yang tak sama dengan lingkungan biasa tersebut menjadikan 

pesantren memiliki cara bersosialisasi tersendiri dalam memupuk mental, dan sikap 

para santri agar tertanam jiwa agamis dan nasionalis. 

Pesantren menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah panjang umat 

Islam di Indonesia. Pada masa-masa sulit, yaitu jauh sebelum kemerdekaan, dan masa 

revolusi mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapai negara-bangsa Indonesia, 

banyak pesantren telah berdiri di Indonesia.65 Sedangkan menurut Mastuki dan El-

Saha menyatakan bahwa meskipun pesantren dalam arti lembaga pendidikan atau 

sebagai tempat dilakukannya pengajaran tekstual baru muncul pada sekitar abad ke-

18.66 

                                                             

63Nurcholish Madjid. Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, h. 104-105. 

64M. Syaifuddien Zuhriy, Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter, Jurnal (Vol. 19 No.2, 

2011), h.288. 

65 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 
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Istilah yang sering selalu disebut berpasangan dengan pesantren adalah 

pondok. Dengan begitu, istilah “pondok pesantren” menjadi sangat populer di 

masyarakat. Kata pondok sebelum tahun 1960 an lebih populer di Jawa dan Madura 

dibandingkan dengan kata pesantren.67 

Selain fakta diatas, Dhofier mengungkapkan pula bahwa pesantren juga 

menjadi tali pengikat sejarah Indonesia modern sambung sinambung yang tidak 

mengenal keterputusan. Sebagai bagian kehidupan bangsa Indonesia yang berjumlah 

besar, maka kultur pesantren-pun mengalami pasang surut.  Embrionya yang kuat 

mulai tertanam di Barus pada abad ke-9 saat Borobudur sedang dibangun. Pada abad 

ke-13 mampu menciptakan kesultanan Lamreh dan tahun 1200 dijadikan titik tolak 

dimulainya sejarah Indonesia modern.68 

Menurut penulis bahwa pendidikan di Indonesia saat ini tak lepas dari peran 

pondok pesantren, karena dalam fakta sejarah pesantren adalah lembaga pendidikan 

tertua di nusantara, sehingga pesantren turut berkontribusi dalam pembangunan 

Indonesia modern. 

Keberadaan (eksistensi) pesantren beserta perangkatnya sebagai lembaga 

pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna 

di daerah-daerah serta tumbuh dan berkembang bersama mayarakatnya sejak 

berabad-abad. Oleh karena itu tidak hanya secara kultural lembaga ini bisa diterima, 

bahkan telah ikut serta memberikan corak nilai kehidupan masyarakat yang 

                                                             

          67 Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM : Pencetak Muslim Modern  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h.56. 

68 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia  (Jakarta : LP3ES, 2011), h. 262-263. 
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senantiasa tumbuh dan berkembang. Latar belakang pesantren yang paling patut 

diperhatikan adalah peranannya sebagai alat transformasi kultural yang menyeluruh 

dalam masyarakat.69 

Pesantren merupakan sebuah kompleks dengan lokasi yang biasanya terpisah 

dari kehidupan sekitarnya. Lingkungan pesantren yang secara fisik bercirikan Kyai, 

santri, asrama santri, masjid atau surau, kediaman Kyai, dan madrasah membentuk 

suatu kehidupan dengan komunitas yang unik dari kehidupan yang umum dan 

didesain secara integral dalam lingkungan pesantren.70 

Menurut Dhofier terdapat lima elemen dasar pembentuk kultur pesantren, 

yaitu:71 

a. Kyiai 

Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang 

mempunyai ilmu di bidang agama dalam hal ini agama Islam dan alumni dari 

pesantren.72  

Kyai bukan hanya pemimpin pesantren tetapi juga pemilik pesantren (Ali 

dalam Ghazali. Kyai merupakan top figur bagi para santri dan merupakan salah satu 

sumber ilmu pengetahuan serta memiliki peran penting dalam upaya pengembangan 

                                                             

69Dhofier, Z. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, h. 16. 

70Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren, Kajian Pesantren As’adiyah 

Sengkang Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 153. 

71 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 
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72 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintas Sejarah Pertumbuhan dan 
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pesantren dan pengembangan keilmuan para santrinya.73  

Menurut penulis bahwa kyai menempati posisi penting dalam sebuah pondok 

pesantren, karena disamping sebagai pimpinan pondok juga sebagai guru besar bagi 

para santri dalam menimba ilmu. 

b. Mesjid 

Dalam sejarah Islam awal, masjid merupakan pusat peradaban. Ketika 

Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah 

membangun masjid. Dengan kata lain, peradaban Islam pada fase awal  dimulai 

dengan terbentuknya masyarakat masjid yang menjadi pilar utamanya sehingga 

sejarah perkembangan Islam tidak dapat dipisahkan dari masjid. Arifin menjelaskan 

bahwa masjid dapat dikatakan sebagai madrasah yang berukuran besar yang pada 

masa permulaan sejarah Islam dan masa-masa selanjutnya adalah merupakan tempat 

menghimpun kekuatan umat Islam baik dari segi fisik maupun mentalnya.74 

Menurut penulis bahwa mesjid pada zaman dulu bukan hanya sebagai pusat 

pengembangan spiritual tetapi juga sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat 

sekitar. 

Oleh karena itu masjid merupakan sentral sebuah pesantren karena disinilah 

pada tahap awal bertumpu seluruh kegiatan di lingkungan pesantren, baik yang 

berkaitan dengan ibadah, shalat berjamaah, zikir, wirid, do’a, i’tiqaf, dan juga 

kegiatan belajar mengajar.75 
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Menurut penulis bahwa peran mesjid dalam pesantren sangat fundamental 

dikarenakan eksistensi sebuah pondok pesantren diliat dari keadaan mesjidnya. 

c.  Santri 

Umumnya kata santri diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di pondok 

pesantren. Santri merupakan unsur penting dalam perkembangan pesantren. Menurut 

Dhofier santri terdiri dari dua yaitu : Pertama, santri mukim yaitu murid-murid yang 

berasal dan daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim 

yang paling lama tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri 

yang memang bertanggung jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. 

Kedua, santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa- desa di sekitar 

pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren.76 

Menurut penulis bahwa ada dua macam jenis santri berdasarlan tempat tinggal 

nya yakni santri yang menetap karena berasal dari daerah yang jauh, dan santri yang 

tidak menetap karena tempat tinggalnya berada di desa sekitar. 

d. Asrama 

Pesantren sebagai lembaga yang lebih menekankan aspek moralitas kepada 

santri dalam nilai-nilai memerlukan sebuah asrama sebagai tempat tinggal dan belajar 

santri. Dhofier menjelaskan bahwa asrama tersebut berada dalam lingkungan 

kompleks pesantren yang biasanya dikelilingi oleh tembok untuk menjaga keluar dan 

masuknya para santri dan tamu-tamu (orang tua santri, keluarga yang lain, dan tamu-

tamu masyarakat luas) sesuai dengan peraturan yang berlaku.77 
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Menurut penulis bahwa asrama adalah bagian terpenting dari pondok 

pesantren karena disamping sebagai tempat tinggal santri, juga berfungsi sebagai 

tempat pembiasaan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Kitab Kuning 

Potensi pesantren sebagai center of civilized muslim di Indonesia diwujudkan 

dalam bentuk khazanah intelektual yang melekat di dalam pesantren berupa tradisi 

kajian kitab kuning. Pada masa lalu, pengajaran kitab kuning, terutama karangan- 

karangan ulama yang menganut faham Syafi’i, merupakan satu-satunya pengajaran 

formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren.78 

Menurut penulis pengajaran kitab kuning adalah ciri khas dari pesantren 

karena latar berdirinya pesantren tak lepas dari pembelajaran kitab kuning. Menurut 

Azra bahwa kitab kuning pada umumnya dipahami sebagai kitab- kitab keagamaan 

Arab, menggunakan aksara Arab, yang dihasilkan  oleh para ulama dan pemikir 

muslim lainnya di masa lampau khususnya berasal dari Timur Tengah. Kitab kuning 

mempunyai format sendiri yang khas dan warna kertas “kekuning-kuningan”. Harus 

diakui, sulit untuk melacak kapan waktu persis mulai terjadinya penyebaran dan 

pembentukan awal tradisi kitab kuning di Indonesia. Sebagaimana penelitian Van den 

Berg tentang buku-buku yang digunakan di lingkungan pesantren di Jawa dan 

Madura pada abad ke-19 memang mendaftar kitab- kitab yang ditulis para ulama 

Timur Tengah sejak abad ke-9 dan seterusnya; tetapi ini tidak berarti kitab-kitab ini 

telah beredar di Indonesia tak lama setelah kitab-kitab tersebut ditulis pengarangnya 

                                                             

78Dhofier, Z. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, h. 86.  
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atau penyalinnya di Timur Tengah.79 

Dapat disimpulkan bahwa, pondok pesantren adalah kunci mempertahankan 

kekuatan generasi muda Islam agar dapat mempertahankan dan membangun agama 

juga negara, sehingga nantinya ajaran Islam bisa menyeluruh di Indonesia yang 

disebarkan oleh para santri. Sangat diharapkan generasi muda Islam untuk membela 

agama, agar kedepan kehidupan masyarakat bisa aman dan sejahtera. 

D. Kerangka Konseptual 

                                                             

79 Azyumardi Azra. Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III  (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 143. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bersifat siklus dan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ada. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.1 Dengan 

kata lain penelitian ini mencerminkan kejadian apa adanya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Pesantren DDI Mangkoso, Jalan Poros Barru-Pare-Pare, 

Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan pedagogik  

Pendekatan pedagogik digunakan karena sasaran utama adalah strategi  yang 

diterapkan guru pembina pondok pesantren, dengan menelaah bagaimana cara 

membina peserta didik. 

                                                             

1Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet, I; Bandung: Rosdakarya, 2006),  h. 72. 



 
 

57 

 

 

2. Pendekatan psikologis  

Pendekatan psikologis digunakan karena berkaitan dengan masalah sikap, 

tutur kata, prilaku dan tindakan peserta didik. 

3. Pendekatan edukatif  

Pendekatan edukatif digunakan karena ingin mengambil nilai-nilai pendidikan 

di setiap program pembinaan peserta didik. 

4. Pendekatan keilmuan 

Pendekatan keilmuan yang digunakan yakni pendekatan fenomenologi dimana 

melalui pendekatan tersebut maka dapat mendeskripsikan fenomena kultur pesantren 

dalam membentuk perilaku Islami santri yang tampak di lapangan sehingga dapat 

diinterpretasikan makna dan isinya secara mendalam. Dimana aspek subjektif 

perilaku adalah menjadi penekanan dalam pendekatan fenomenologi.2 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama 

yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di lapangan, 

yang bersumber dari pimpinan pondok, guru,dan pembina pondok pesantren DDI 

Mangkoso Kabupaten Barru 

 

 

                                                             

2Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 

h. 9. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen-

dokumen, pondok pesantren 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.3  Dalam menggunakan metode 

tersebut agar lebih efektif adalah dengan melengkapinya dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen dimana format yang disusun tersebut berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Teknik observasi 

ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang 

penerapan kultur pesantren dalam membentuk perilaku Islami pada peserta didik. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan mencatat fakta kejadian. Dengan 

metode observasi, peneliti dapat melakukan sebuah pengamatan secara intensif 

terhadap program pelatihan dan pembinaan karakter serta karakter apa saja yang 

sudah terbentuk pada santri secara langsung.4 

                                                             

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 265. 

4Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 272. 
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Metode observasi merupakan metode yang paling tepat dalam melihat dan 

menentukan pembinaan pengamalan ajaran islami, khususnya di pesantren  Pesantren 

DDI Mangkoso Kabupaten Barru. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan 

yang akan diwawancarai adalah pimpinan pesantren, ustadz, dan peserta didik di 

pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru. 

Metode wawancara digunakan terhadap beberapa subjek penelitian untuk 

dapat mengetahui bagaimana kondisi santri pondok pesantren DDI Mangkoso 

Kabupaten Barru. Wawancara yang dilakukan difokuskan kepada wawancara tentang 

bagaimana karakter peserta didik dan program yang dilaksanakan. Wawancara ini 

digunakan untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang karakter peserta didik 

DDI Mangkoso Kabupaten Barru dan pelaksanaan program  pondok.  

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data terkait indikator-indikator 

dalam variabel penelitian. Wawancara dengan pimpinan pesantren untuk mem-

peroleh data tentang bentuk-bentuk peraturan yang dibuat dengan sistem disiplin 

ketat dalam pesantren, sedangkan wawancara dengan ustadz ataupun ustadzah 

bertujuan untuk memperoleh data tentang pengawasan atas pelaksanaan peraturan 

yang ada serta peran aktif mereka dalam membangun situasi kehidupan religiustis 

tinggi di dalam lingkungan pesantren. Wawancara dengan peserta didik untuk 

memperoleh data tentang tradisi kepatuhan peserta didik terhadap Kyai, pola hidup 
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dan kemandirian santri, pengaruh kedisplinan ketat dan situasi kehidupan religiustis 

tinggi yang diterapkan dalam pesantren terhadap perilaku. 

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terbuka. 

Wawancara terbuka adalah jenis wawancara dimana informan atau narasumber diberi 

kebebasan untuk menjawa pertanyaan secara open ended. Alasan penulis 

menggunakan jenis wawancara ini adalah berkenaan dengan objek penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang mengharuskan menggunakan wawancara terbuka. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan,foto dan sebagainya. Dengan demikian dokumen sebagai sumber data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi dan pribadi 

yang ada di DDI Mangkoso Kabupaten Barru . 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data 

yang ada, data yang telah didokumentasikan pada pihak pondok pesantren. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.  Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang keadaan santri, 

program pondok dan karakter santri. 
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2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan verbal 

kepada informan yang merupakan sebagaian dari subjek penelitian yaitu pimpinan, 

guru pondok pesantren, dan pembina.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data 

yang ada, data yang telah didokumentasikan pada pihak pondok pesantren. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut Winartha teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan 

suatu metode yang digunakan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas 

berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil obsevasi 

dan dokumentasi atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 

lapangan. Dengan kata lain deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis atau 

pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau 

kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan umum. Pengolahan data dapat dilakukan setelah data yang diperlukan 

terkumpul. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data 
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tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non-statistik, 

artinya pola yang sesuai untuk data deskriptif atau data textular, atau juga biasa 

disebut analisis isi (content analysis), karena data deskriptif dalam penelitian ini 

dianalisis menurut isinya. Adapun tahapan analisis datanya yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari catatan peneliti melalui observasi di lapangan yang 

berkaitan strategi guru.  

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan pemilihan 

data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai dengan data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

3. Penyajian Data 

Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dan memberi makna 

terhadap data-data yang dianggap sudah jelas.    

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan dapat 

dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses pengumpulan data, peneliti 

meyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Pelaksanaan teknik pemerikasaan didasarkan atas sejulah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), ke-teralihan 
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(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confir-mability). 

Berikut adalah penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut.5: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari penelitian kuantitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan 

inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. 

Selanjutnya kriteria ini berfungsi mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep 

validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang 

diperoleh pada sampel yang secara representatif populasi itu. Peneliti disini mencari 

dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, dengan demikian 

peneliti bertanggung jawab atas menyediakan data deskriptif dan memastikan untuk 

mem-verifikasinya. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kriteria kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam 

penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif , reliabilitas ditunjukkan dengan 

jalan mengadakan replikasi studi. Konsep kebergantungan ini lebih luas pada 

                                                             

5Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 324-326. 
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reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. Hal tersebut 

dapat ditemukan dalam konteks pemeriksaan. 

4. Kepastian (Confirability) 

Kriteria kepastian ini berasal dari konsep “objektivitas menurut penelitian 

nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif menekankan pada orang, maka pe-nelitian 

kualitatif menekankan pada data bukan orangnya, dengan demikian ke-bergantungan 

yang dimaksud adalah penekanan pada data, sehingga dapat di-simpul-kan yang 

dicari bukanlah ciri-ciri penyidik , melainkan dengan ciri-ciri data. Teknik dari 

kriteria-kriteria di atas dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.1: Teknik pemeriksaan pada uji keabsahan data 

Kriteria Teknik Pemeriksaan 

Credibility 

(Derajat 

Kepercayaan) 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

2. Ketekunan pengamatan 

3. Triangulasi 

4. Pengecekan sejawat 

5. Kecukupan referensial 

6. Kajian kasus negatif 

7. Pengecekan anggota 

Transferabilit

y 

(Keteralihan)  

8. Uraian rinci 

Dependability 

(Kebergantun

gan) 

9. Audit kebergantungan 

Confirability 

(Kepastian) 

10. Audit kepastian 
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BAB IV 

STRATEGI GURU DALAM MENANAMKAN NILAI AJARAN ISLAM 

PADA PESERTA DIDIK DI PESANTREN DDI MANGKOSO 

KABUPATEN BARRU 

 

A. Profil Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru 

1. Sejarah Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru 

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning (Kitab Turats) 

secara berjenjang dan terstruktur, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pendidikan oleh 

Pesantren yang merupakan bagian dari penyelengaraan pendidikan nasional 

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan 

memiliki kewenangan yang sama (civil effect) dengan Sekolah Umum atau 

Madrasah. 

PDF Wustha DDI Mangkoso berada di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan 

Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sekitar 18 KM dari ibu kota 

kabupaten, bernaung pada Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso yang lahir pada hari rabu tanggal 29 Syawal 1357 H. bertepatan dengan 21 

Desember 1938 M. yang ditandai dengan pengajian perdana KH. AGH. Abdurrahman 

Ambo Dalle di masjid Jami Ad-Da’wah Mangkoso dengan sistem halaqah (Bugis: 

mangaji tudang), atas prakarsa H.M.Yusuf Andi Dagong kepala Swapraja Soppeng 

Riaja dan tokoh-tokoh kerajaan ketika itu. Kemudian pada tanggal 20 Dzulqaidah 

1357 H. bertepatan dengan 11 Januari 1939 M. karena kondisi latar belakang 
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keilmuan yang beragam maka dibukalah satuan pendidikan klasikal yakni tingkatan 

Tahdiriyah, Ibtidaiyah, dan Tsanawiyah Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) 

Mangkoso [nama MAI sebelum berubah menjadi DDI pada tahun 1947]. 

Sistem pendidikan klasikal salaf yang berjalan cukup lama dan eksis pada 

masanya menjadi daya tarik tersendiri bagi santri-santri yang mondok kala itu 

ditambah dengan karismatik Anre Gurutta (Kyai) yang khas sampai pada regenerasi 

pimpinan pondok AG.H. Amberi Said dari tahun 1950 - 1985 yang konsen mencetak 

santri-santri kader ulama. Akselerasi pengembangan pondok semakin nampak disaat 

jumlah santri semakin banyak, ditambah dengan kembalinya AG.H.M. Faried 

Wadjedy dari Mesir yang kemudian melanjutkan stapet kepemimpinan sejak tahun 

1985 sampai sekarang  menjadikan pondok pesantren semakin berbenah diri, Ilmu 

kepesantrenan yang ditimba selama mondok di Mangkoso dan pengetahuan yang 

didapatkan selama belajar pada dua perguruan tinggi ternama di Mesir (Al-Azhar 

University dan Fakultas Darul Ulum Cairo University) serta wawasan dan 

pengalaman yang diperolehnya ketika mengunjungi beberapa negara Eropa, dijadikan 

modal dalam mengembangkan Pondok Pesantren dan solusi terhadap kondisi zaman 

yang semakin merasakan kelangkaan ulama, maka dibutuhkan lembaga pendidikan 

kaderisasi ulama yang secara konsent dan linear untuk menjawab tantangan tersebut. 

Pada salah satu acara perhelatan pondok pesantren tahun 2017 yang dihadiri 

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama H. Ahmad 

Zayadi dalam sambutannya mengapresiasi pesantren DDI Mangkoso sebagai 

pesantren pra kemerdekaan dan terbesar di kawasan timur indonesia serta  mendorong 

untuk membuka Pendidikan Diniyah Formal (PDF) berdasarkan Peraturan Menteri 

Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang 

merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
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Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari 

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

untuk mencetak kader ulama sebagai salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan 

keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqqih 

fiddin (ahli ilmu agama Islam). 

Wujud nyata dari tawaran tersebut kemudian pesantren membentuk tim 

pengusulan penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dimaksud yang diketuai 

oleh Ahmad Rasyid A. Said dan Muhammad Agus hingga terbit Surat Keputusan Izin 

Operasional oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian 

Agama RI Nomor: B-2253/Kw.21.3/PP.00.7/03/2018 dan Piagam Pendirian PDF 

Nomor: 3151/B Tahun 2018 dengan nomor statistik 221273110062 yang diterima 

oleh Muh. Idrus Addariy selaku kepala PDF Wustha DDI Mangkoso di kantor 

kementerian Agama Pusat Jakarta tahun 2018. 

Pendidikan Diniyah sebagai lembaga penyelenggara satuan pendidikan 

keagamaan formal yang memadukan kurikulum Kementerian Agama RI (dengan 75 

% pelajaran agama dan 25% pelajaran umum) dan kurikulum Pondok Pesantren yang 

berbasis kitab kuning dengan masa belajar tiga tahun berdasarkan kelender hijriah, 

maka pembukaan tahun pelajaran 1439/1440 H. angkatan pertama PDFWustha DDI 

Mangkoso setelah dinyatakan lulus seleksi berjumlah 36 santri terdiri dari 24 putra 

dan 12 putri, dibuka secara kolektif pada semua satuan pendidikan lingkup pondok 

pesantren DDI Mangkoso oleh AGH. M. Faried Wadjedy selaku pimpinan pondok 

pada tanggal 25 Syawal 1439 H. bertepatan dengan 9 Juli 2018 M. di lapangan 

kampus 1 Pondok pesantren DDI Mangkoso. 
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2. Profil Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru 

a. Identitas lembaga 

1) Nama Satuan Pendidikaan  : PDF Wustha Darud Da’wah Wal   

         Irsyad (DDI)  Mangkoso 

2) Jenis Lembaga    : PDF 

3) Jenjang Lembaga   : Wustha 

4) No. Statistik    : 221273110062 

5) Nomor SK     : 3151 Tahun 2018 

6) Tanggal SK    : 29/03/2018 

7) Instansi Penerbit SK   :  Kementrian Agama Pusat 

8) Alamat Lembaga   

Kampung/ Jalan / RT RW : Jalan Raya AGH. Abdurrahman Ambo 

        Dalle Mangkoso 

Desa/Kelurahan   : Mangkoso 

 Kecamatan    : Soppeng Riaja 

Kab/Kota    : Barru 

Provinsi     : Sulawesi Selatan 

Kode Pos    : 90752 

9) Email      : pdfwusthaddimangkoso@gmail.com 

10) Nama Kepala    : Muh. Idrus Addariy, S.Pd.I.,M.Pd 

11) No. Hand Phone   : 085299494909 

12) Nama Operator    : Rahman 

13) No. Hand Phone   : 081242654448 

14) Waktu Belajar    : Kombinasi (Pagi & Siang) 
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15) Jumlah Guru/Dosen   : Laki-laki 15 Org, Perempuan 7 Org 

16) Jumlah Murid/Mahasantri  : Laki-laki 86 Org, Perempuan 71 Org 

17) Jumlah Rombongan Belajar : 6 Rombel 

b. Pesantren penyelenggara 

1)  Nama Pesantren   : Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso 

2)  Nama Pimpinan/Kyai  : Prof. Dr. Ag. H. M. Faried Wadjedy, MA 

3)  Nama Badan Hukum  : Yayasan Al-Ikhlas DDI Mangkoso 

4)  Nomor Statistik Pesantren : 10073110001 

5)  Alamat Pesantren    

Kampung/ Jalan / RT RW : Jalan Raya AGH. Abdurrahman Ambo  

        Dalle Mangkoso 

Desa/Kelurahan   : Mangkoso 

Kecamatan    : Soppeng Riaja 

Kab/Kota    : Barru 

Provinsi     : Sulawesi Selatan 

Kode Pos    : 90752 

Website     : ddimangkoso.net 

6)  Email     : ddimangkoso@yahoo.com 

7)  No. Telepon Pesantren  : 04272324095 

8)  Tahun Berdiri    : 1938 

9)  Afiliasi Ormas    : Darud Da’wah Wa Irsyad (DDI) 

 

 

 

 

mailto:ddimangkoso@yahoo.com
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5. Identitas danJumlah Guru 

Tabel 4.1. Data Pendidik Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru 

   

 

No  Nama  

jen

is 

kel

am

in 

Kualifi

kasi 

Pendid

ikan 

Pelajaran Yang 

Diampu 

Tug

as 

Tam

bah

an 

1 Muh. 

Idrus 

Addariy, 

S.Pd.I., 

M.Pd. 

 

L S2 / 

Ma’had 

Aly 

Hadist, Fiqh, Mulok 

(Qiraah Al-Kutub & 

Faraid) 

KEP

ALA 

PDF 

2 
Abd. 

Gaffar 

Addariy, 

S.Pd 

 

L S1 / 

Ma’had 

Aly 

Balaghah, Fiqh, 

Mulok (Qiraah Al-

Kutub & Faraid) 

WA

KIL 

KEP

ALA 

PDF 

3 Muh. 

Mirsyad 

Addariy, 

S.Pd 

 

 

L 

S1 / 

Ma’had 

Aly 

Hadist, Fiqh, Tarikh, 

Al-Qur'an, Mulok 

(Qiraah Al-Kutub & 

Faraid) 

BEN

DA

HA

RA 

4 Ahmad 

Rasyid A. 

 

L S2 
Mulok (Ke DDI-An)  
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Said, 

M.Pd 

5 Dr. 

Muhamma

d Agus., 

M.Th.I. 

 

L 

S3 

Hadist- Ilmu Hadits  

6 Moh. 

Ilham 

Addariy, 

S.H 

 

L 
S1 / 

Ma’had 

Aly 

Akhlak Tasawuf, 

Nahwu-Sharaf, Al-

Qur'an, Mulok 

(Qiraah Al-Kutub) 

WA

LI 

KEL

AS 

7 Rusdiansy

ah 

Addariy, 

S.H 

L 
S1 / 

Ma’had 

Aly 

Bahasa Arab, Nahwu-

Sharaf 

WA

LI 

KEL

AS 

8 
Masyudi 

Addariy, 

S.Pd 

 

L 
S1 / 

Ma’had 

Aly 

Tauhid 

WA

LI 

KEL

AS 

9 

Harmawat

i, S.H 

 

P 
S1 

Al-Qur'an, Mulok 

(Khat Imla') 

WA

LI 

KEL

AS 

10 
Ermayanti, 

S.Pd 

P 

S1 PKN 

WA

LI 

KEL
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AS 

 

Muliana, 

S.Pd 

P 

S1 IPA 

WA

LI 

KEL

AS 

11 H. Ilham 

Addariy, 

S.Ag. 

 

L 

S1 / 

Ma’had 

Aly 

Bahasa Arab  

12 Aenul 

Yakin  

Addariy, 

S.HI. 

 

L 
S1 / 

Ma’had 

Aly 

Tafsir- Ilmu Tafsir  

13 H. 

Mustamin, 

S.Ag 

L 

S1 Fiqh-Ushul Fiqh  

14 Mazied 

Mubarak 

Addariy, 

S.H 

 

L 
S1 / 

Ma’had 

Aly 

Ilmu Kalam  

15 Patimah, 

S.Pd.I., 

M.Pd 

 

P S2 Bahasa Indonesia  

16 Jumriati, 

S.Pd 

P 
S1 Matematika  

17 Mutmainn  S1 / Tarikh, Al-Qur'an,  
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ah 

Addariy, 

S.H 

P Ma’had 

Aly 

Mulok (Faraid) 

18 Muh. 

Rezky 

Mubarak 

Addariy, 

S.H 

 

L S1 / 

Ma’had 

Aly 

Al-Qur'an, Tafsir- 

Ilmu Tafsir 
 

19 Muliadi 

Amri, S.H 

L 
S1 Fiqh-Ushul Fiqh  

20 Andi 

Haryana 

Madjid, 

S.Pd 

P 

S1 
Mulok (Bahasa 

Inggris ) 
 

21 Sk. 

Abdurrah

man 

Haktab, 

S.Pd 

L 

S1 Matematika  

22 

Rahman 

L 

SMA  

Staf/

Oper

ator  

 

6. Visi dan Misi 

a. Visi 
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Terwujudnya Santri PDF Wustha DDI Mangkoso yang Mutafaqqih 

Fiddin dengan Wawasan Islam Washatiyah 

b. Misi  

1) Menyelenggarakan kurikulum pendidikan berbasis pondok pesantren 

dengan ciri khas kitab kuning 

2) Menyelenggarakan intensifikasi hafalan al-Qur'an dan pengajian kitab 

turats (klasik) dan kontemporer 

3) Menanamkan pemikiran Islam washatiyah dengan manhaj Ahlu Sunnah 

Wal Jamaah Addariyah 

4) Menanamkan kesadaran sikap akhlak mulia pada kehidupan sehari-hari 

5) Memberikan bekal keterampilan dalam berbagai bidang sebagai 

penunjang kompetensi utama yang dimiliki santri 

B. Strategi Keteladanan Guru Melalui Cara Praktis Pembelajaran Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Ajaran Islam Pada Peserta Didik Di Pesantren Ddi 

Mongkoso Kabupaten Barru 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, 

bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak 

disenangi. Ada beberapa cara yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai 

ajaran islam kepada peserta didik yakni: 

a.  Pemberian teladan 

  Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif 

yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya 
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pendidikan keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, 

dan sikap. 105 metode keteladanan merupakan metode yang paling unggul dan paling 

jitu apabila dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Melalui metode 

keteladanan, para pendidik memberi contoh atau tauladan kepada anak didiknya 

bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara 

beribadah, dan sebagainya. Melalui metode ini, maka anak atau peserta didik dapat 

melihat, menyaksikan dan meyakini cara yang sebenarnya sehingga mereka dapat 

melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah.106 

  Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Muh. Idrus,S.Pd., M.Pd. Selaku 

kepala sekolah bahwa: 

Kalau teladan yang contohnya itu sudah sering mendengarkan dan dimaklumi 
rata-rata dari dasar-dasarnya dulu. Contoh misalnya membiasakan salam, 
dibuka dengan sholawat, doa dan lain-lain sebagainya. Itukan paling dasar yah  
kita yang penting lebih dulu memberikan contoh kepada anak-anak. Kembali ke 
dasar agama kita bahwa agama kita ini mewajibkan untuk berperilaku seperti 
ini yang dicontohkan oleh nabi dan dipraktekkan. Hal ini kan ada ganjarannya 
seperti mendapat pahala dan begitu pula sebalikanya.107 

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Harnawati, 

S.H.Selaku guru wali kelas tiga putri bahwa: 

Yang paling penting adalah mencontohkan. Misalnya bagaimana kita bersikap 
jadi mereka juga tau bersikap kepada kita atau lebih tua dari pada mereka. 
Kemudian cara bicara kita ke mereka juga harus diperhatikan. Karena kita 
mengajarnya peserta didik. Jadi apa yang kita katakan itu sesuai dengan porsi 
mereka. Bahasa yang disampaikan itu juga sesuai dengan porsi mereka agar 
mereka pahami.108 

Begitu pula dengan Ibu Mutmainnah Addary, S.H. yang menyatakan bahwa: 

                                                             

105 Ali Mustofa, Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam. Candikia: Jurnal Studi 

Keislaman. Vol. 5, No. 1 2019. hal. 2. 

106 Heri Jauhari muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 19 

              3Muh.Idrus, Kepala Sekolah PDF Wustha Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso, 

wawancara di Mangkoso, 4 Juni 2022. 

108Harnawati,Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 
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Kedisiplinan yang biasa saya lakukan di dalam kelas pastinya kita tidak boleh 

terlambat. Jadi kita datang  menit sebelumnya. Jadi peserta didik otomatis pasti 

tidak enak kalau gurunya sudah ada duluan di kelas. Dan juga ada sanksi-sanksi 

yang berlaku jadi disiplin waktu,109 

  Tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak H. Ilham Addariy, S.Ag. 

Bahwa: 

Saya paling penting bagaimana kita mencontohkan atau bersikap jadi mereka 

tau untuk bersikap kepada kita atau yang lebih tua. Dan juga cara berbicara kita 

harus diperhatikan, dengan menggunakan bahasa yang mereka yang mudah 

dipahami.110 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H.Selaku 

guru wali kelas tiga putra bahwa: 

Saya biasanya kalau mengajar itu ada pembicaraan waktu dimana siswa atau 

pun saya sendiri tidak boleh terlambat.atau membiasakan memberi salam ketika 

memasuki kelas. Kita sebenarnya sebagai guru tidak dapat memaksa anak-anak 

yah, jadi kita bisa mulai dengan membiasakan anak-anak dari hal-hal yang 

kecil.111 

Seperti pula yang dikatakan oleh Bapak Muliadi Amri, S.H. bahwa: 

Keteladanan itukan hal yang disadari untuk dilakukan sendiri. Untuk membuat 

siswa berperilaku baik pasti dimulai dari gurunya atau orang yang biasa 

mereka liat atau lingkungannyta. Biasanya saya membiasakan pesrta didik 

untuk tidak kasar baik itu kepada guru atau teman sebaya, kemudian tepat 

waktu baik itu dalam pelajaran atau ibadah. Kalau mereka sudah sering pasti 

nanti lamakelamaan mereka juga menjadikannya sebuah kebiasaan pada diri 

mereka.112 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan bahwa para narasumber 

yang telah diwawancarai menagatakan hal yang hampir sama bahwa mereka 

                                                             

109Mutmainnah Addary,Guru Pembina Asarama Putri,wawancara, di Mangkoso, 6 Juni 2022. 

110Ilham Addariy, Guru Pembina Putra, wawancara, di Mangkoso, 7 Juni 2022. 

111Rusdiansyah Addariy, Guru Wali kelas 3 putra, wawancara, di Mangkoso, 8 Juni 2022. 

112Muliadi Amri, Guru Agama Islam, wawancara, di Mangkoso, 9 Juni 2022. 
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kebanyakan telah menerapkan sistem keteladanan dalam menanamkan nilai-nilai 

islam untuk menjadi karakter para peserta didik. Kebanyakan dimulai dari para guru 

yang memberikan contoh baik itu dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata di depan 

para peserta didik. Menurut Chabib Thoha dalam bukunya Kapita Selekta Pendidikan 

Islam, Penanaman nilai adalah suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan 

suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas dikerjakan. 113  Pendekatan penanaman nilai adalah suatu 

pendekatan yang memberi penekanan pada nilai-nilai agama dalam peserta didik. 

Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai agama 

tertentu oleh peserta didik dan berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai agama yang diinginkan. Menurut pendekatan ini, metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran antara lain keteladanan,kisah penguatan positif 

dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 

C. Strategi Guru Melalui Kisah/Ceritah dengan Cara Kebiasaan dalam 

Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Di Pesantren DDI Mongkoso 

Kabupaten Barru 

 Strategi selanjutnya yang dapat digunakan oleh para guru yaitu menggunakan 

cara praktis dalam pengajaran agama. Cara praktis maksudnya adalah cara yang 

digunakan oleh para guru yang tergolong mudah, efektif dan efesien dalam 

pengajaran dimana para pesrta didik dianggap lebih cepat tanggap dari biasanya. 

Bapak Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd sendiri mengungkapkan bahwa: 

 

                                                             

 113Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, hlm. 61 
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Yah yang paling mudah, kita menyampulkan keimpulan-kesimpulan ulama yah 

kayak fikih-fikih praktek, atau fikih akhlak. Itukan, kesimpulan dari dalil-dalil. 

Lamgsung mempraktekkan fikihnya. Tapi kalau mau memperkuat yah biasa 

menggunakan dalilnya. jadi menyampaikan secara singkat kesimpulan ulama 

kita. Kita kan disini bermasaf Safi’i yah, jadi kita ikuti seperti ulama-ulama.114 

  Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Harnawati, S.H 

bahwa: 

Kalau cara praktis yang digunakan yakni dengan memberikan contoh-contoh 

karena santri lebih cepat tanggap kalau ada contoh jika berkaitan dengan 

pelajaran, saya minta anak-anak untuk baca dulu di asrama, jadi pas di kelas 

kita tinggal membahas yang mereka tidak paham.115 

Begitu pun dengan yang dikatakan oleh Ibu Mutmainnah Addary, S.H. bahwa: 

Jika terkait dengan pelajaran biasanya saya gunakan presentasi karena dengan 

presentasi mereka tentu saja terlebih dahulu mempelajarai materi yang 

dipresentasi. Pada saat pembelajaran ini saya biasanya menyelipkan nilai-nilai 

yang untuk membina peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap 

tugasnya.jadi ini salah satu cara saya menilai para santri.116 

Jawaban yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak H. Ilham Addariy, 

S.Ag. bahwa: 

Saya biasanya menggunakan metode pembelajaran secara langsung untuk 

melihat langsung perilaku mereka seperti metode pelajaran presentasi dengan 

membuka sesi tanya jawab. Secara langsung ini bisa di selipkan nilai-nilai islam 

salah satunya bertanggung jawab kemudian siswa juga lebih percaya diri dalam 

lingkungan belajarnya.117 

 Begitu pula dengan Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H. yang mengatakan 

bahwa:   

                                                             

114Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso,  4 Juni 

2022. 

 115Harnawati, Guru Agama Islam, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 

116Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso,  6 Juni 

2022. 

117Ilham Addariy, Guru Bahasa Arab, wawancara, di Mangkoso, 7 Juni 2022. 
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Pengajaran yang praktis menurut saya mungkin lebih kayak kita praktekkan 
langsung ke anak-anak yah, karena kebanyakan anak-anak itu lebih cepat 
paham kalau langsung dibandingkan harus teori yang di berikan kepada 
mereka. Ini bisa dilakukan dengan membiasakan mereka melakukan secara 
langsung.perbuatan-perbuatan yang baik.118 

 Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muliadi Amri, S.H. 

bahwa: 

Cara praktis yang bisa kita lakukan adalah dengan mempratikkan secara 
langsung. Karena para siswa lebih mudah ketika diberikan contoh-contoh kecil yang 
biasa mereka temukan kemudian juga menyampaikan manfaat yang bisa mereka 
dapatkan dari nilai-nilai tersebut.119 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan bahwa cara yang digunakan 

para guru berbeda-beda. Beberapa guru lebih menggunakan metode pembelajaran 

presentasi agar lebih mudah mengawasi peserta didik serta dapat menyelipkan nilai-

nilai keagamaan berupa tanggung jawab yang dilakukan oleh peserta didik. Namun 

ada pula beberapa guru juga menggunakan contoh-contoh disekitar peserta didik atau 

yang biasa ditemukan langsung oleh peserta didik karena menurut guru, para siswa 

cenderung lebih mudah menerima dan mengingat hal-hal yang sering mereka  

 Sejalan dengan itu Bapak Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd. sendiri 

mengungkapkan bahwa: 

Yah, seperti kisah-kisah sahabat yang kaya. Kemudian meninggalkan semua 

harta bendanya karena di boikot oleh keluarganya sendiri. Nah itulah  terkadang 

dapat diambil hikmah dan pelajaran kepada anak-anak bahwa lihatlah kisah-

kisah ini.120 

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Ibu Harnawati, S.H. bahwa: 

                                                             

118Rusdiansyah Addariy, Guru Wali kelas 3 putra, wawancara di Mangkoso,  8 Juni 2022. 

119Muliadi Amri, Guru fikih, wawancara, di Mangkoso, 9 Juni 2022. 

120Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso , 4 Juni 2022. 
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Ya, saya biasanya menyelipkan beberapa kisah-kisah nabi untuk menjadi 

pelajaran atau contoh kepada siswa sehingga mereka tahu bahwa banyak 

kisahkisah terdahulu yang dapat kita jadikan pelajaran hidup121 

Ibu Mutmainnah Addary, S.H. juga mengungkapkan hal yang hampir sama 

bahwa: 

Pernah beberapa kali tetapi tidak setiap pertemuan. Misalnya kalau ada 

sejarhnya itu baru disampaikan tokohtokoh ini sangat berpengaruh 

dibidangnya.122 

 Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Ilham Addariy, S.Ag. 

bahwa: 

Beberapa kali namun tidak terlalu sering. Biasanya saya menyampaikan tokoh-

tokoh jika saat pelajaran membahas sejarah jadi bisa kita selipkan tokoh-tokoh 

islam.123 

 Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H. 

bahwa: 

Yah,biasanya di awal pelajaran itu saya memberikan ceramah atau nasihat-

nasihat atau misal dalam pelajaran ada yang bisa saya selipkan, nah biasa saya 

selipkan kisah-kisah tokoh.124 

Sejalan dengan itu, Bapak Muliadi Amri, S.H. juga mengungkapkan bahwa: 

Memberikan kisah-kisah dalam pemlajaran sering saya lakukan baik itu diawal 

pelajaran sebagai pengantar pelajaran atau pun sebagai nasihat-nasihat dalam 

proses pembelajaran kepada siswa.125 

                                                             

121Harnawati, ,Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara di Mangkoso, 5 Juni 2022. 

122Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso,  6 Juni 

2022. 

123lham Addary, Guru Bahasa Arab, wawancara, di Mangkoso, 7 Juni 2022. 

124Rusdiansyah Addariy, Guru Wali kelas 3 putra, wawancara, di Mangkoso,  8 Juni 2022. 

125Muliadi Amri, Guru fikih, wawancara, di Mangkoso,  9 Juni 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara di  atas, penulis menemukan bahwa guru juga 

menyampaikan kisah-kisah rasulullah dan para sahabat, dalam rangka memberikan 

semangat dalambelajar. 

 Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua etika keagamaan tidak mungkin 

akan meresap dalam jiwa sebelum jiwa itu sendiri dibiasakan dengan kebiasaan baik 

dan dijauhkan dari kebiasaan buruk. Nilai-nilai moral dan etika keagamaan haruslah 

mendarah daging menjadi perilaku (behaviour) dan kebiasaan (habitus) bahkan 

kesadaran (consciousness).126 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd.bahwa: 

 
Ya, sebagai tanggung jawab kita, tentu bertanggung jawab dalam 
menyampaikan kepada anak-anak. Ketika kita sudah berusaha semaksimal 
mungkin namun anak-anak tidak mengikuti maka kita tidak bisa menghukum 
anak-anak dikarenakan sekarang kan ada undang-undang yang mengatur.karena 
jangan sampai kalau dipaksa anak-anak malah melanggar. Selalu disampaikan 
bahwa mesti kita mengikuti mashap DDI. Siswa itu perlu dibiasakan bukan 
dipaksa.127 

Sejalan dengan itu Ibu Harnawati, S.H. mengungkapkan bahwa: 

 

Lebih kepada pembiasaan kalau memaksa tidak mungkin, tapi menekankan ke 

siswa karena buktinya kita berikan sanksi. Karakter siswa beda-beda, namun 

kebanyakan siswa yang sadar sendiri namun ada juga yang perlu diawasi.128 

  Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu Mutmainnah Addary, S. H 

Para siswa itu memiliki perbedaan masing-masing santri jadi kita sebagai guru 

tidak bisa memaksakan kehendak ke mereka. Jadi ada yang cepat paham ada 

                                                             

        126  Tita Rostitawati. Konsep Pendidikan akhlak Anak Dalam Perspektif AlGhazali.Tadbir: 

jurnal manajemen pendidikan islam.Vol. 4, No. 1 2016. hal. 52. 

127Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso,  4 Juni 

2022. 

128Harnawati, Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso,  5 Juni 2022.  
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juga yang tidak. Sebagai guru, kita cuman bisa membiasakan mereka agar lebih 

cepat mereka mengerti.129 

 

  Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Ilham Addary, S.Ag. 

bahwa: 

Pembiasaan kepada siswa selalu dilakukan karena menurut saya ini adalah 

metode yang paling mudah dan sangat cepat dipahami oleh santri, bisa kita  liat 

kalau anak-anak sekarang itu lebih cepat paham kalau ada yang dia lihat.130 

Sejalan dengan itu Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H. juga menyatakan bahwa: 

 
Tidak, alahamdulillah saya sendiri merasa bahwa siswa itu tidak boleh dipaksa 
yah. Karena kita berhasil jika siswa itu senidiri yang melakukan tanpa dipaksa 
Alhamdiulillah, siswa yang saya ajar mereka itu mengikuti dengan sndiri tanpa 
paksaan.131 

 

Bapak Muliadi Amri, S.H. juga berpendapat tidak jauh berbeda bahwa: 

Saya sendiri tidak ingin memaksakan kehendak kepada siswa, kita sebagai guru 

harus tau dan paham bahwa kemampuan siswa berbeda-beda sehingga 

memaksa santri itu tidak perlu, cukup membiasakan mereka dengan hal -hal 

yang positif sesuai dengan ajaran islam. Mereka juga akan ikut ketika sudah 

terbiasa melakukan hal yang baik.132 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan bahwa para guru kebanyakan 

membiasakan para peserta didik melihat dan melakukan hal-hal baik sesuai ajaran 

Islam. Sehingga para peserta didik yang sudah terbiasa akan ikut melakukan hal 

positif tersebut. Memaksa pesrta didik untuk mengikuti ajaran para guru justru tidak 

                                                             

129Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso,   6 Juni 

2022  

130Ilham Addary, Guru Bahasa Arab, wawancara, di Mangkoso,  7 Juni 2022 

131Rusdiansyah Addariy, Guru Wali kelas 3 putra, wawancara, di Mangkoso, 8 Juni 2022  

132Muliadi Amri, Guru fikih, wawancara, di Mangkoso,  9 Juni 2022. 
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merata diterima oleh peserta didik karena pesrta didik memiliki tingkatan pemahaman 

yang berbeda-beda.  

Adapun tahap pembentukannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Transformasi nilai 

Tahap pertama yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam 

adalah tahap transformasi nilai. Pada tahap ini para guru menyampaikan nilai-nilai 

yang berkaitan dengan ajaran Islam, baik itu nilai yang dianggap baik atau pun nilai 

yang dianggap buruk dalam pandangan agama Islam. Selain menyampaikan nilai dala 

ajaran Islam, menyampaikan manfaat juga penting untuk meningkatkan respon 

peserta didik. Bukan hanya sekedar menyampaikan nilai tersebut tetapi bisa pula 

diberikan contoh secara langsung dengan dimulai dari para guru yang menerapkan 

nilai ajaran Islam tersebut. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak  Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd. 

bahwa: 

Selalu disampaikan kepada anak-anak, terutama akhlak. Karena percuma kita 

percaya azab dan sebagainya. Nah kan nilai-nilainya itu ketika dia praktekkan, 

misalnya takut kepada alllah. Nilai-nilai akidah, nilai akhlak. Misalnya ketika 

mereka keluar jangan sampai melupakan kaidah-kaidah DDI karena bahaya 

ketika mengikuti organisasi namun melupakan kaidah-kaidah yang ditetapkan 

DDI. Karena jangan sampai memecahkan persatuan di masyarakat.133 

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Harnawati 

S.H. bahwa: 

Nilai akhlak misal belajar dalam kondisi ada sampah, menjaga kebersihan. 

Kalau dalam materi seperti nilai ibadah contoh kalau sholat di praktek dan 

                                                             

 133Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso,  4 Juni 
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wudhu. Perbuatan lainnya misal ada santri yang ambil timba orang lain tanpa 

izin. Jadi kita jelaskan bahwa tindakan itu tidak baik134 

Begitu pula dengan Ibu Mutmainnah Addary, S.H. bahwa: 

Alhadulillah, biasanya saya memberikan kultum di awal pelajaran supaya 

hapalannya itu tetap terjaga kemudian kalau misalnya dia kultum anak-anak 

terbiasa untuk bersuara. khususnya dibiologi itu pasti menyampaikan manfaat-

manfaatnya. Biologi kan ilmu alam jadi kita juga menyampaikan kepada anak-

anak manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan.135 

 Bapak H. Ilham Addary, S.Ag. juga menyatakan bahwa: 

Alhamdulillah, kan saya termaksud salah satu nilai dengan membiasakan anak-

anak kultum atau menghapal. Jadi mereka bisa tetap selalu mengingat ajaran-

ajaran yang ada.136 

 Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatan oleh Bapak Rusdiansyah Addariy, 

S.H. bahwa: 

Kita sebagai guru tentu yang dinilai bukan hanya pemahaman terhadap materi 

tapi juga bagaimana akhlak mereka agar lebih baik.seperti yang sebelumnya 

saya katakan yah, saya memberikan salam sebelum masuk kelas supaya mereka 

juga bisa melakukan hal yang sama atau tepat waktu dalam mengikuti 

pelajaran, nilaisopan santun anak-anak kepada yang lebih tua atau guru begitu. 

segala yang kita lakukan tentu saja ada manfaat yang kita dapat, ini juga saya 

sampaikan kepada siswa-siswa saya137 

 Pandangan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Muliadi Amri, 

S.H bahwa: 

Saya sendiri biasanya menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dimulai dengan hal 

yang paling kecil. Seperti menghormati orang yang lebih tua, menghargai 

                                                             

134Harnawati, Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 

135Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso, 6 Juni 

2022. 
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teman sebaya, bertanggung jawab, serta menjaga kebersihan lingkungan 

belajar. Karena hal kecil sudah mencerminkan nilai-nilai ajaran islam.138 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa para guru 

menanamkan nilai-nilai ajaran islam dimulai dari hal hal paling kecil seperti 

membiasakan salam, menjaga kebersihan kelas, menghormati orang tua, dan 

bertanggung jawab. Kebanyakan narasumber mendahulukan penilaian akhlak 

dibandingkan materi yang diajarkan. Hal ini diharapkan para peserta didik ketika 

keluar dari lingkungan pesantren dapat menerapkannya dan tidak melupakan kaidah-

kaidah yang telah dipelajari. 

b.   Tahap transaksi nilai 

 Tahap transaksi terjadi apabila peserta didk memberikan hubungan timbal 

balik setelah guru memberikan penyampaian nilai ajaran Islam yang perlu diterapkan 

dalam kehidupan. Baik itu nilai baik atau pun nilai buruk ketika para peserta didik 

merespon pada tahap penyampaian nilai, maka inilah yang menjadi tahap kedua yaitu 

tahap transaksi nilai. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Rasyid A. 

Said, M.Pd. bahwa: 

Kita memberikan contoh. Kita itu selalu menyampaikan dan menanamkan 

kepada anak-anak bukan hanya mengandalkan kepintaran. Kita harus 

mendahulukan perilaku siswa. Kemudian alhamdulillah selama ini mereka 

khusyuk mendengarkan saya ketika dinasehati, walaupun terkadang ada yang 

mungkin sudah capek.139 

Tidak jauh berbeda Ibu Harnawati, S.H juga mengungkapkan bahwa: 

                                                             

138Muliadi Amri, Guru fikih, wawancara, di Mangkoso,  9 Juni 2022. 
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Siswa kebanyakan mendengarkan apa yang disampaikan, selain itu terkadang 
saya juga tanyakan satu-satu ke mereka apa kendalanya dalam beribadah.140 

Begitu Pula dengan Ibu Mutmainnah Addary, S.H.  yang menyebutkan 

bahwa: 

Saya kan buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah mereka itu antusias dalam 

bertanya. Untuk anak-anak yang dulunya kebanyakan diam alhamdulillah 

biasanya saya menguji mentalnya dengan melontarkan pertanyaan baik itu dari 

saya ataupun dari temannya. Jadi sudah bisa merespon141 

 

Hal tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak H. Ilham Addary, S.Ag. 

bahwa: 

Komunikasinya itu pasti buka sesi tanya jawab, dan alhamdulillah antusias 

mereka lumayan lah.142 

 

Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H juga mengungkapkan bahwa: 

Alhamdulillah, mereka yang ada di kelas saya itu merespon dengan baik. 

mereka juga kebanyakan diam dan mendengarkan jika diberikan nasihat-

nasihat.143 

 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Muliadi Amri, S.H. 

bahwa:  

Kebanyakan peserta didik diam jadi saya biasa memberikan pertanyaan-

pertanyaan agar peserta didik bisa kembali berkonsentrasi dalam pelajaran 

lagi.144 

                                                             

140Harnawati, Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 

141Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso,  6 Juni 

2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari para guru dalam penelitian, penulis 

menemukan bahwa sebagian besar peserta didik memberikan respon atau menanggapi 

para guru saat berada di kelas. Waktu proses belajaran mengajar sering komunikasih 

dan interaksi antara peserta didik dengan guru sangat baik 

c. Tahap transinternalisasi nilai 

Pada tahap ketiga yaitu proses dimana para peserts didik ikut merealisasikan apa yang 

dianggap memang dibutuhkan dalam kehidupan terkait nilai ajaran islam yang telah 

diajarkan kepada mereka. Tahap transinternalisasi lebih kepada bagaimana tindakan 

peserta didik setelah mereka mempertimbangkan terlebih dahulu nilai tersebut. 

Ketika peserta didik merasa memang sudah seharusnya diulakukan maka mereka 

akan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang di maksud 

dalam tahap ketiga yaitu tahap transinternalisasi. Seperti yang ditemukan dengan 

ungkapan Bapak Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd. Yang tidak jauh berbeda bahwa: 

Ya alhamdulillah mereka memang merasa bahwa inilah teladan yang terbaik 

yang berasal dari allah berdasarkan faktah-faktah melalui kisah atau pun cerita 

dari sahabat nabi.145 

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Ibu Harnawati, S. H. bahwa: 

Jelas ada, karena peserta didik bisa berubah dari yang tidak benar ke ajaran 

yang sesua146 

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Mutmainnah Addary, 

S.H. bahwa: 

Alhamdulillah sudah bersikap sopan di depan guru kan itu menandakan 

mereka sudah meneladani yah. Dan ketika ada guru atau selesai mengajar 

                                                             

             145Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso,  4 Juni 2022. 

146Harnawati, Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 



121 
 

 

khusus santri biasanya dia lebih mendahulukan gurunya dari pada mereka.jadi 

tidak ada yang bubar sebelum gurunya keluar.147 

Bapak H. Ilham Addary, S.Ag. juga mengungkapkan bahwa: 

Mereka alhamdulillah sudah mulai mengikuti perilaku-perilaku kecil yang 

biasa mereka liat dari gurunya, misalnya pada sopan santun kepada yang lebih 

tua.148 

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rusdiansyah 

Addariy, S.H. bahwa: 

Yah itu tadi, memberi salam atau tepat waktu saat pelajaran misal kayak 

bel pelajaran berbunyi mereka itu sudah menunggu memang di dalam 

kelas, bukan di luar kelas.149 

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muliadi Amri, S.H. 

bahwa: 

Kebanyakan peserta didik alhamdulillah sudah ikut yah ajaran-ajaran 

islam yang telah diajarkan, dimulai dari hal kecil seperti untuk 

menghargai orang yang lebih tua atau pun mengucapkan salam.150 

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas, penulis menemukan 

bahwa para guru telah menyampaikan terlebih dahulu manfaat-manfaat dari nilai 

Islam yang diajarkan kepada peserta didik. Para peserta didik juga kebanyakan 

menyimak dan mendengarkan apa yang telah disampaikan guru. Keberhasilan guru 

dalammenyampaikan nilai-nilai ajaran Islam dapat dilihat dari sebagian besar peserta 
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didik telah menerapkan atau melakukan hal-hal yang telah diberikan. Sehingga para 

peserta didik telah meneladani perilaku terpuji yang dilakukan oleh guru. 

 

Bawasanya memang ada salah satu strategi keteladan yang digunakan guru 

dalam menananmkan nialai-nilai ajaran Islam di DDI Mangkoso, yang disampaikan 

oleh Bapak Muh. Idrus, S.Pd.I.,M.Pd. dan begitupun dari nara sumber yang lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 

para guru yang ada di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru lebih 

mengutamakan penanaman nilai-nilai ajaran Islam menggunakan metode pemberian 

teladan dan pembiasaan kepada peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh sebagaian 

besar guru-guru yang ada di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru. Menurut 

para guru, metode ini lebih mudah dan cepat dipahami oleh para peserta didik. 

Keteladanan yang dicontohkan Rasullah merupakan cikal bakal lahirnya 

pendekatan/metode keteladanan dalam pendidikan Islam yang sampai saat ini masih 

aktual. Metode ini bisa masuk wilayah pendidikan formal, informal (keluarga) 

maupun non-formal.151 

Para guru juga memilih metode pemberian teladan karena para peserta didik 

dapat melihat langsung bentuk perilaku serta mencontohi perilaku guru secara 

langsung. Abdullah Nashih Ulwan Mengungkapkan bahwa pendidikan dengan 

memberi teladan secara baik, merupakan faktor yang sangat memberikan bekas dalam 

meperbaiki anak, memberi petunjuk, dan mempersiapkannya untuk menjadi anggota 
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masyarakat secara bersama-sama membangun kehidupan. 152  Furqon Hidayatullah 

juga mengatakan keteladanan  bukan hanya sekedar memberikan contoh dalam 

melakukan sesuatu, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang dapat diteladani, 

termaksud kebiasaan kebiasaan yang baik merupakan contoh bentuk keteladanan. 

Bentuk keteladanan yang diberikan guru di pesantren DDI Mangkoso 

Kabupaten barru berupa ketepatan waktu guru dalam memasuki ruangan mengajar, 

memberikan salam saat memasuki kelas, serta menghormati orang yang lebih tua dan 

menghargai sesama manusia. Para guru mmberikan teladan dimulai dari hal kecil 

karena menurut mereka bentuk keteladanan dapat dilakukan dari hal-hal yang paling 

kecil dan mudah untuk dijumpai oleh para peserta didik. Perilaku baik yang sering 

dilakukan oleh guru akan dicontohi oleh para peserta didik karena para siswa sudah 

terbiasa dengan perilaku tersebut. 

Hal ini lah yang membuat para guru di pesantren DDI Mangkoso juga 

menerapkan sistem pembelajaran melalui pembiasaan dalam menanamkan nilai-nilai 

ajaran Islam karena para guru menilai peserta didik harus dibiasakan terlebih dahulu. 

Selain itu peserta didik juga kebanyakan akan mengikuti perilaku baik ketika mereka 

melihat disekelilingnya telah menerapkan perilaku tersebut. Kebiasaan-kebiasaan 

inilah yang akan membuat para peserta didik ikut meneladani nilai-nilai baik yang 

diajarkan dalam agama Islam. Sehingga peran guru memang sangat dibutuhkan dalam 

hal ini. 
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Pendapat yang sejalan dengan ini diungkapkan oleh Armai Arief bahwa 

pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik 

berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.153 

Metode lain yang digunakan para guru dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan adalah menggunakan metode bercerita. Metode bercerita juga digunakan 

oleh para guru di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil 

wawancara, para guru banyak menggunakan metode ini sebagai bentuk nasehat-

nasehat kepada para peserta didik, seperti apa perilaku yang baik dan buruk menurut 

ajaran Islam. Para guru di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru juga 

menggunakan metode kisah/cerita sebagai pembuka pada materi ataupun pada saat 

ada pelajaran yang berkaitan dengan sejarah kisah-kisah nabi di zaman dahulu 

sebagai bentuk contoh berperilaku. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nurbiana Dhieni bahwa 

metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara 

lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Dalam kegiatan 

pelaksanaannya metode bercerita dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, 

memberikan keterangan, atau penjelasan tentang hal-hal baru dalam rangka 

menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetisi 

dasar154 

Poerwadarminta dalam Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan juga 

mengatakan hal yang tidak jauh berbeda bahwa metode bercerita mengandung arti 

                                                             

153 Armai Arief. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pres. 
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suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara 

kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal baik yang sebenarnya terjadi 

ataupun hanya rekaan saja. Metode bercerita sangat dianjurkan dalam upaya 

pembinaan akhlak peserta didik. Melalui cerita-cerita tersebut peserta didik 

diharapkan memiliki akhlak mulia sesuai dengan akhlak dan sikap teladan yang 

terdapat pada suatu kisah yang dikisahkan.155 

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian 

ditemukan bahwa para guru menggunakan tiga tahap dalam menanamkan nilai-nilai 

ajaran Islam pada peserta didik. Pada umumnya para guru menggunakan tiga tahap 

dahal menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni tahap Transformasi nilai, 

tahap transaksi nilai, dan tahap transinternalisasi. 

Muhaimin mengungkapkan bahwa ada beberapa tahap dalam menanamkan 

nilai jika berhubungan dengan langkah membinaanak didik, yakni pada tahap 

tranformasi dimana menjelaskan bahwa suatu tahap yang dikerjakan oleh guru dalam 

memberikan pengetahuan tentang nilai yang positif serta negatif. Kemudian untuk 

tahap kedua yakni tahap transaksi nilai dimana dimaksudkan adalah transaksi nilai 

dilaksanakan melalui hubungan dengan dua arah yaitu antara guru dan murid terdapat 

hubungan yang timbal balik. Tahap terakhir yakni tahap transinternalisasi dimana 

komunikasi tahap transinternalisasi dilakukan melalui komunikasi pada 156  tingkah 

laku, mental seorang peserta didik, dan watak atau pribadi peserta didik. 

Sejalan dengan ungkapan Muhaimin, penulis juga menemukan hal yang sama. 

Para guru dalam menanamkan nila-inilai ajaran Islam menggunakan tiga tahap, yakni 
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tahap transformasi nilai dimana para guru menyampaikan beberapa manfaat ataupun 

kegunaan yang akan didapatkan oleh peserta didik ketika menerapkan ajaran tersebut. 

Sedangkan tahap kedua yang penulis temukan yakni adanya hubungan timbal balik 

antara guru dan peserta didik. Seperti yang ditemukan dalam penelitian. Ketika guru 

menyampaikan ajaran Islam ada respon atau pun reaksi dari peserta didik seperti 

mereka menganggukkan kepala hal inilah yang disebutkan dalam tahap kedua yaitu 

tahap transaksi nilai dimana terdapat hubungan timbal balik antara guru Pesantren 

DDI Mangkoso dengan peserta didik Pesantren DDI Mangkoso. Reaksi peserta didik 

juga dapat dilihat ketika mereka mulai menerapkan atau telah meneladani nilai-nilai 

ajaran Islam. Perilaku meneladani yang dilakukan oleh peserta didik inilah yang 

masuk dalam tahap ketiga dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang disebut 

sebagai tahap transinternalisasi.  

Ungkapan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Claudea bahwa 

tahap transformasi nilai diperoleh peserta didik ketika mereka mendengar secara 

langsung guru mereka menginformasikan kebaikan dari nilai-nilai karakter dan 

keburukanya apabila tidak memiliki nilai-nilai tersebut. Kemudian tahap transaksi 

yang terjadi proses merespon nilai didalamnya. Respon dalam hal ini adalah reaksi 

peserta didik terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Pada tahap ketiga 

yaitu trans-internalisasi, pada tahap ini nilai internalisasi nilai dilakukan mealui 

proses yang bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga disertai dengan sikap mental 

dan kepribadian.157 

                                                             

157  Claudea Cici Nindhika, 2018. Internalisasi Nilai-nilai Sosial Budaya Melalui 

Pembelajaran Sejarah pada Kelas X SMA Semesta Semarang Tahun Ajaran 2017/2018. Indonesian 

Journal of History education, 6 (1). h. 18-19. 
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Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kebanyakan nilai-

nilai yang ditanamkan oleh guru berupa adanya ajaran Azab dari setiap perbuatan 

yang dilakukan, kemudian membuang sampah atau pun memungut sampah yang 

dilihat oleh para peserta didik, membiasakan kultum agara tingkat percaya diri 

peserta didik lebih diasa kemudian adanya kultum ini dapat menjadi pengajaran bagi 

peserta didik. Penanaman nilai ini masuk dalam tahap transformasi nilai. 

Adapun respon yang diberikan oleh peserta didik setelah pihak guru 

menyampaikan nilainilai ajaran Islam yang dianggap baik, ini lah yang menjadi tahap 

kedua yaitu tahap transaksi nilai. Tahap ketiga akan berlangsung saat para pesera 

didik telah memberikan penilaian atau pandangan mereka terhadap nilai yang 

diajarkan, baik itu nilai baik maupun nilai buruk. Dimana peserta didik telah 

menerapkan secara langsung nilai tersebut, maka ini lah yang menjadi tahap ketiga 

dimana nilai tersebut telah diterapkan atau tahap transinternalisasi nilai. Sehingga 

para guru harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar dapat menjadi 

pedoman bagi para peserta didiknya. Memperhatikan perilaku dan sikap sangat 

penting karena para peserta didik banyak bertemu dengan guru mereka di sekolah dan 

telah menjadikan guru mereka sebagai contoh dalam hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah ditemukan oleh penulis, bahwa para 

guru di Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru menghadapi tantangan dalam 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan faktor utamanya adalah perbedaan 

karakter peserta didik yang berbeda-beda serta tingkat kesadaran peserta didik yang 

berbeda-beda pula. Kedua faktor ini banyak diungkapkan oleh para guru yang 

mengajar di pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru. 

Tantangan dan hambatan pembentukan Hal yang tidak jauh berbeda juga 

diungkapkan oleh Bapak Ahmad Rasyid A. Said, M.Pd. bahwa: 
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Tantangan hampir tidak ada karena kita selalui melakukan dengan ikhlas karena 

allah sekalipun namanya manusia kita menuntut kebutuhan-kebutuhan dunia 

yah kan alhamdulillah dengan niat ikhlas jadi hampir tidak ada tantangan 

berat158 

 

Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Ibu Harnawati, S. H. bahwa: 

Setiap anak memiliki perbedaan dari segi cepat atau lambatnya mereka 

memahami, karakter yang berbeda-beda juga ikut menjadi tantangan bagi kita 

yah. Karena dalam sebuah kelas itu pasti ada yang lambat atau susah dalam 

pemahaman.159 

Ibu Mutmainnah Addary, S.H. juga mengatakan bahwa:  

 

Tantangannya alhamdulillah tidak ada ji, karena santrinya sopan-sopan. Karena 

tingkatannya sudah lebih tinggi jadi mereka sudah lebih berpikir dewasa.160 

 

Ungkapan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak H. Ilham 

Addary, S.Ag. bahwa: 

Tantangannya mungkin lebih ke karakter siswa yang berbeda jadi mereka ada 

yang cepat sadar jika di beritahu ada juga yang harus di ulang-ulang baru bisa 

mengerti.161 

 

Tidak jauh berbeda dengan itu, Bapak Rusdiansyah Addariy, S.H. juga 

mengungkapkan bahwa: 

Tantangannya sih yah bagaimana nilai-nilai yang kita ajarkan kepada mereka 

itu benar-benar tersalurkan, kan ada beberapa siswa yang memang tidak 

langsung patuh atau sadar yah. Siswa kan beda-beda juga karakternya.162 

 

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Bapak Muliadi Amri, S.H. bahwa: 

                                                             

158Ahmad Rasyid A. Said, Guru Pembina Keagamaan, wawancara, di Mangkoso,  4 Juni 2022. 

159Harnawati, Guru Wali Kelas 3 Putri, wawancara, di Mangkoso, 5 Juni 2022. 

160Mutmainnah Addary, Guru Pembina Asarama Putri, wawancara, di Mangkoso,  6 Juni 

2022. 

161Ilham Addary, Guru Bahasa Arab, wawancara, di Mangkoso,  7 Juni 2022. 

162Rusdiansyah Addariy, Guru Wali kelas 3 putra, wawancara, di Mangkoso, 8 Juni 2022. 
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Peserta didik yang ada di dalam kelas itu terdiri dari karakter yang berbeda-

beda. Sehingga ada beberapa siswa yang sekali di ajar langsung tau, ada pula 

siswa yang sudah berulang-ulang di ajar masih belu paham juga.163 

 

 

Para guru yang telah diwawancarai banyak mengungkapkan bahwa kesulitan 

dalam mengajar itu hampir tidak ada, hanya saja perbedaan kesadaran yang di faktori 

oleh karakter peserta didik yang berbeda-beda juga ikut menjadi salah satu faktor 

yang dapat menghambat para guru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran islam. Hal 

ini dikarenakan tidak semua peserta didik yang hanya sekali diberitahukan nilai-nilai 

Islam mereka langsung tanggap dan meneladaninya. Namun ada beberapa peserta 

didik yang harus di ulang-ulang beberapa kali agar mereka paham ada para peserta 

didik yang dapat dipengaruhi ketika metode penyampaian yang diberikan itu berbeda. 

Sehingga hal inilah yang dirasakan oleh para guru di pesantren DDI Mangkoso 

sebagai tantangan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 

Berdasarkan hasil wawancara, saya berkesempulan bahwa strategi yang 

digunakan guru di pesantren DDI Mangkoso dalam menanamkan nilai-nilai ajaran 

Islam pada peserta didik PDF Wustha adalah strategi keteladan, kebiasaan,cara 

praktis pembelajaran serta pada tahapan tranformasi nilai, transaksi nilai, 

transinternalisasi dalam kegitan belajar mengajar disekolah dan seperti yang telah 

disampaikn oleh Bapak Muh. Idrus, S.Pd.I.,M.Pd. dan begitupun didukung  dengan 

nara sumber yang lainnya. 

  

                                                             

163Muliadi Amri, Guru fikih, wawancara, di Mangkoso, 9 Juni 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada pembahasan penelitian di 

atas, penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan para guru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam  

menggunakan pemberian teladan dan cara praktis pembelajaran kepada peserta 

didik lebih diutamakan, kemudian pemberian kisah/cerita hanya sebagai 

wejangan-wejangan saja. 

2. Para guru menanamkan nilai-nilai ajaran Islam melalui kisah/ceritah dengan 

cara kebiasaan dalam pembelajaran 

B. Saran 

 Berdasarkan uraian yang ada pada tesis di atas, penulis mengungkapkan 

beberapa hal yang menjadi implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai dalam penyususnan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

    Bagi sekolah agar dan guru penelitian ini menjadi informasi dan bahan 

masukan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik di 

sekolah dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 
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2. Bagi guru 

   Bagi guru untuk menjadi bahan masukan dalam meningkatkan strategi 

pembelajaran dalam menanamkan nilainilai ajaran Islam pada peserta didik di 

sekolah 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

   Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tesis ini dapat menjadi bahan 

tambahan referensi dalam penelitian, khususnya pada bidang yang sama terkait 

strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam 

 Tesis ini, dari awal hingga akhir masih banyak memiliki kekurangan di 

dalamnya. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga 

penulisan kedepannya lebih baik lagi untuk kemajuan khususnya dalam bidang 

Pendidikan Agama Islam. 
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