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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 Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

  shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 gain G Eg غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L Ei ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya‟ Y Ye ي

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

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

(„). 
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2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يََ   fathah dan ya Ai a dan i 

وََ   fathah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

, ا/يََ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَِ   kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

وَ    dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ۃ) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya 

adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-
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tasydid (  َ ) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka 

transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

alif lam ma‟rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 



 
 

xi 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  = subhanahu wa ta ala 

saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 

HR  = Hadits riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama   : Muhammad Alwi 
Nim  : 30200116068 
Judul : Kegiatan UKM Seni Budaya eSA Uin Alauddin Makassar 

  (Tinjauan Akhlakul Karimah) 
 

Penelitian ini mengangkat masalah tentang Kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah). Rumusan masalah 

penelitian yaitu 1). Bagaimana Bentuk Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN 

Alauddin Makassar dilihat dari perspektif akhlakul karimah? 2). Bagaimana 

proses pelaksanaan UKM Seni Budaya eSA dalam pengembangan akhlak pada 

program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) UKM Seni Budaya eSA 

dalam pembentukan Akhlakul  Karimah? 3). Bagaimana tinjauan Akhlakul  

Karimah dalam kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar?  

Jenis penelitian yang digunakan adalah model penelitian lapangan Field 

Research dengan metode penelitian kualitatif Natural Research. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen 

utama dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data penelitian ini data primer 

dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan di 

antaranya observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengolahan data dan 

analisis data kemudian menggunakan instrumen  penelitian sebagai 

pengumpulan data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Bentuk Kegiatan UKM Seni 

Budaya eSA UIN Alauddin Makassar dilihat dari perspektif Akhlakul Karimah  

a) Kegiatan Eksibanat (Seleksi Bakat dan Minat)  b) Kegiatan Escape (Seleksi 

Calon Anggota Penuh) 2). Proses pelaksanaan UKM Seni Budaya eSA dalam 

pengembangan akhlak pada program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) 

UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan Akhlakul  Karimah yaitu: a) 

Pembentukan Akhlak b) Pembentukan Akhlakul Karimah dalam diri. 3) 

Tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN 

Alauddin Makassar yaitu a) Akhlak Terhadap Allah b) Akhlak terhadap diri 

sendiri.  

Implikasi Penelitian dalam skripsi ini 1). Peneliti berharap agar kegiatan 

UKM Seni Budaya eSA bisa mengembangkan beberapa kegiatan yang sifatnya 

pembentukan karakter (Akhlakul Karimah) 2). Peneliti berharap agar perekrutan 

anggota UKM Seni Budaya eSA bisa berkembang dari sebelumnya dalam 

memberikan kesempatan anggota dalam berkarya. 3) Hasil penelitian ini 

merupakan suatu sumber referensi yang akan datang dan memperluas wawasan 

bagi pembaca tentang Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin 

Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta semua makhluk 

hidup. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Kesempurnaan ini 

merupakan salah satu konsekuensi dari kewajiban dan tanggung jawab khalifah 

di muka bumi yang harus dipenuhi.
1
 Norma-norma untuk hidup dalam 

kehidupan dikenal sebagai moral karena seorang khalifah tentu saja harus 

memiliki aturan untuk menjalankan kewajibannya. prinsip-prinsip moral yang 

mengatur manusia dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam seni. Ketika 

masyarakat berkembang dan semakin beragam, begitu pula cara-cara orang 

berinteraksi satu sama lain. Perubahan-perubahan ini berdampak pada ekonomi, 

pendidikan, moral, pandangan sosial, dan gaya hidup.
2
 Kualitas moral adalah 

kualitas yang tertanam dalam jiwa manusia dan akan muncul dengan sendirinya 

(spontan) ketika dibutuhkan, tanpa perlu dipikirkan atau direnungkan terlebih 

dahulu, dan tanpa perlu motivasi dari luar. Akhlak berhubungan dengan 

gangguan mental sehingga dapat mempengaruhi perilaku. Ketika perilaku yang 

sangat baik berkembang, itu disebut sebagai memiliki moral yang baik. Di sisi 

lain, dianggap memiliki moral yang rendah jika perilaku yang merugikan tidak 

muncul.
3
 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat berdasarkan 

kepentingan bersama. Kata "Socius" dalam bahasa Latin menggambarkan sifat-

                                                             
1
St. Rahmatiah, “Konsep Manusia Menurut Islam”, Skripsi (Cet. I; Makassar: UIN 

Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), h. 93.  
2
Khoirul Anam, "Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan Teradap Sikap 

Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gondalegi DeSA Gondanglegi Kecamatan Klego 

Kab. Boyolali 2011", Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011), h.15. 
3
Abd Rachman Assegaf,  Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 

2011),  h. 42. 
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sifat makhluk sosial yang mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, 

hidup bersama orang lain dan membentuk kelompok untuk melaksanakan tugas 

secara berkelompok maupun individu merupakan perilaku yang melekat pada 

diri manusia. Manusia secara alamiah membentuk kelompok dan bergantung 

pada individu lain untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut karena mereka 

adalah makhluk sosial.
4
 

 Setiap orang memiliki aspirasi yang unik untuk hidup mereka. karena 

informasi dan pengalaman tidak memiliki pengaruh yang sinkron. Namun setiap 

orang memiliki beberapa karakteristik yang sama untuk mempertahankan dan 

memenuhi kebutuhan dasarnya.
5
 Manusia harus bekerja keras baik secara 

mandiri maupun berkelompok untuk melakukan hal ini. Manusia harus 

berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar informasi saat mereka mencari 

pengetahuan dan pengalaman.
6
 Maziyaturrodhiyanah berpendapat bahwa budaya 

dan seni tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu dalam pembicaraan umum, 

istilah "budaya" dan "seni" sering digunakan secara bergantian. Manusia 

memiliki kecenderungan yang kuat terhadap kesenangan dan keindahan sejak 

lahir. Oleh karena itu, keindahan dan kenikmatan seseorang dapat dipengaruhi 

oleh antusiasme mereka terhadap kehidupan, yang juga dapat menginspirasi 

mereka untuk berkarya secara kreatif.
7
 

Menurut Nanang Rizali, seni harus digunakan sebagai alat untuk 

mendorong perilaku yang benar (ma'ruf), melarang perilaku yang tidak bermoral 

(munkar), dan membina kehidupan yang beradab dan bermoral. Selain itu, seni 

                                                             
4
Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk 

Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik", Nature: National Academic Journal of 

Architecture, 5.2 (2018), h.85. 
5
Candra Wijaya, Perilaku Organisasi (Cet.I; Medan: LPPPI, 2017), h.2.  

6
Ety Nur Inah, "Peran Komunikasi Dalam Pendidikan", Jurnal Al-Ta‟dib, 6.1 (2013), h. 

16.  
7
Maziyaturrodhiyanah, S, “Analisis Pesan Dakwah Terhadap Teks Syair "Surga-Mu" 

Karya Band Ung”, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 35. 



3 
 

 
 

juga diharapkan dapat memupuk emosi yang halus, keindahan, dan kebenaran ke 

arah keharmonisan material-spiritual. Sebagai hasilnya, seni dapat membantu 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, serta kebutuhan fisik dan 

psikologis mereka.
8
 

Proses interaksi tersebut tidak hanya melibatkan pemenuhan kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan, tetapi juga sejumlah kebutuhan lain untuk bertahan 

hidup, seperti spiritualitas dalam hal ini Agama.
9
 Akidah merupakan salah satu 

pegangan yang dapat mengantarkan manusia terhindar dari segala kekhawatiran 

dan kegelisahan dalam menjalani kehidupan serta senantiasa meningkatkan 

ketakwaan dalam rangka mengharap ridha Allah. Akidah merupakan pedoman 

hidup beragama bagi setiap manusia dalam membina dan mengembangkan jiwa 

spiritual seseorang. 

Dalam hal pertimbangan moral, akidah bukanlah satu-satunya yang 

digunakan sebagai aspek penting yang harus dimiliki dalam kehidupan sosial. 

Akidah juga merupakan komponen penting dalam kehidupan sosial yang harus 

terus didiskusikan dan sangat diperlukan sebagai cara bagi para intelektual 

Muslim untuk memenuhi khazanah mereka. Salah satu aspek dari dimensi 

spiritual yang digunakan oleh umat Islam untuk menunjukkan pencarian mereka 

akan keselamatan abadi baik di dunia maupun di akhirat adalah moralitas. Hal 

ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw., yang berperan sebagai juru bicara 

Al-Qur'an dan prinsip-prinsip yang dianut dalam kitab kenabian tersebut. Salah 

satu prasyarat untuk berdakwah adalah memiliki landasan moral yang kuat. Ini 

adalah gambaran yang akurat tentang pengalaman Nabi Muhammad saw. yang 

melakukan perjalanan dan berdakwah selama masa Jahiliyah. Oleh karena itu, 

masuk akal jika tujuan Nabi Muhammad saw. adalah untuk meningkatkan 

                                                             
8
Nanang Rizali, Kedudukan Seni dalam Islam, Kajian Seni Budaya Islam, (2012), h. 6. 

9
Ah. Yusuf, dkk, “Konsep Kebutuhan Spiritualitas”,  Jurnal, h. 15. 
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standar moral di seluruh dunia. Al-Qur'an membuktikan kebajikan Nabi 

Muhammad saw. dan bahkan orang yang tidak tahu pun dapat melihatnya.
10

 

Seseorang dapat menjadi teladan yang baik dalam banyak hal, menurut sejumlah 

dalil, sehingga orang lain dapat hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. 

Hadits-hadits ini membahas tentang moralitas. 

 

كم من إن ب ي أح كم إل رب ني وأق وم م       م ي مة ي ق كم ال ن س  أح 
  أ  ق   

Artinya: 

“Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat 
duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi 
pekertinya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi) 

Firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab/33: 21 sebagai berikut: 

وْمَ الّْْٰخِرَ وَذكََرَ اللّّٰ  هَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّّٰهَ وَالْي َ
رًا  ۗ  كَثِي ْ

Terjemahnya: 

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”

11
 

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan Nabi 

Muhammad saw. diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlakul 

karimah dan menjadi teladan bagi umat manusia. Mengenai pentingnya akhlak 

dalam eksistensi manusia, dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa salah satu 

komponen kehidupan yang paling penting adalah bagaimana seseorang 

berinteraksi dengan orang lain dan akhlaknya.  

                                                             
10

Siti Aisyah, Antara Akhlak etika dan Moral  (Cet.I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h.3. 

11
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mustaf Al-Qur‟an, 2019). 
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Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk selalu bertindak secara moral 

dan etis serta membuat permohonan kepada semua makhluk hidup. Seorang 

Muslim harus mencontohkan prinsip-prinsip Islam yang mengagumkan. Hal ini 

terbukti dari istilah Laqad, yang menyatakan bahwa orang-orang telah terlibat 

dalam berbagai bentuk kegiatan amoral dan ketidaktaatan meskipun faktanya, 

seorang rasul yang seharusnya menjadi teladan di antara kalian telah diutus.
12

 

Sebuah dilema bagi manusia sepanjang sejarah adalah komponen historis 

dari moral. Ketika Nabi Muhammad saw. mengajar, mereka yang meremehkan 

dan menghujatnya bukan hanya orang-orang yang tidak tahu apa-apa; mereka 

juga tidak memiliki moralitas. Sejarah mengajarkan bahwa mereka yang 

membangun masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip moral akan berjaya, 

sebagaimana bangsa-bangsa besar di Madyan dan Saba' yang dibangun 

berdasarkan prinsip-prinsip moral. Jika moralitas ada dalam persatuan bangsa, 

maka persatuan tersebut akan kuat; namun, jika moralitas tidak ada, maka 

persatuan tersebut akan runtuh. Jika agama tidak disertai dengan moralitas yang 

tinggi, maka agama tidak akan sempurna dalam manfaatnya..
13

 

Nilai-nilai moral tidak hanya ditekankan dalam Islam, tetapi juga 

diajarkan dalam agama-agama sebelum Islam dan diperkenalkan oleh para nabi 

terdahulu. Akhlak dan etiket semakin memburuk dalam masyarakat kita saat ini. 

Menurut sebuah laporan di salah satu media online: 

“Krisis moral saat ini memang sedang dirasakan, menurut KH Abdullah 
Gymnastiar (Aa Gym), pendiri Daarut Tauhid. Dilema moral yang muncul, 
menurutnya, pertama-tama harus dibenahi dari kesadaran masing-masing 
orang. Persoalan bangsa akan mudah diselesaikan jika memiliki kesadaran 
untuk memperbaiki akhlak. Korupsi, perampokan, nepotisme, pembunuhan 
keluarga, pertikaian antar warga, dan ketidakadilan hukum adalah tanda-

                                                             
12

Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah PeSAn keSAn dan keserasian, (Vol.X; Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.10. 
13

Haidir, "Pembinaan Akhlak Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja Di Kel. 

Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa", Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2017), h.15. 
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tanda utama dari kemerosotan moral di muka bumi..
14

 

Mahasiswa, yang akan bertugas di masa depan, adalah salah satu anggota 

generasi saat ini yang perlu mengembangkan moralitas mereka. Sebagai hasil 

dari harapan besar yang dimiliki negara terhadap mereka, mahasiswa kadang-

kadang disebut sebagai agen perubahan. Para mahasiswa yang bersekolah di 

berbagai kampus, perguruan tinggi, institut, sekolah menengah, dan akademi 

harus melanjutkan pendidikan mereka untuk mengembangkan keterampilan 

intelektual mereka sepanjang waktu, bersama dengan konseling moral untuk 

memungkinkan mereka mempertahankan diri dalam lingkungan yang kompetitif 

saat ini. Karena banyak lembaga pendidikan saat ini menganggap kemampuan 

intelektual sebagai tolak ukur keberhasilan kampus dalam mengembangkan 

mahasiswa, maka moral memainkan peran penting dalam pendidikan kampus.
15

 

Salah satu institusi yang memiliki warisan budaya Islam adalah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang juga menaungi sejumlah 

kelompok mahasiswa dalam kampus, terutama Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM).
16

 yang memiliki beberapa UKM, seperti UKM Olahraga, Kopma, 

Taekwondo, KSR, UKM Seni Budaya eSA dan lain sebagainya. Penulis 

berinisiatif untuk menganalisis UKM Seni Budaya eSA dari sudut pandang 

pembentukan akhlakul karimah dalam bidang anggota yang aktif sebagai kader 

di lembaga tersebut dari berbagai lembaga atau UKM intra kampus. 

Sebuah organisasi intra-kampus, UKM Seni Budaya eSA berusaha untuk 

menumbuhkan minat dan kemampuan yang berorientasi pada Seni dan Agama. 

Delapan bidang seni yang ada di UKM Seni Budaya eSA, yaitu musik, tilawah, 

                                                             
14

Imas Damayanti, “Catatan Kemerdekaan: Indonesia Masih Krisis Akhlak”, 

Republika.co.id  di akses 14 Agustus 2020  https://republika.co.id/berita/qf0970396/catatan-

kemerdekaan-indonesia-masih-krisis-akhlak.  
15

Zenal Setiawan dan M. Sidik,  “Metode Pendidikan Akhlak Mahasiswa” Jurnal Mumtaz 

Vol. 1 no.1 (2021), h.54.   
16

Untuk Penggunaan selanjutnya, Peneliti menggunakan ringkasan UKM. 
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sastra, teater, seni rupa, vokal, sinematografi, dan seni tari, semuanya merupakan 

kegiatan yang intensif di dalam kampus. Dari mulai penerimaan calon anggota 

baru atau yang dikenal dengan Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) dan 

Seleksi Calon Anggota Penuh (ESCAPE) bagi anggota yang telah terdaftar 

sebagai anggota biasa, hingga diamanahkan menjadi pengurus yang disebut 

dengan Presidium untuk pengurus harian, dan Koordinator untuk pengurus 

cabang seni, Akhlakul Karimah telah terbentuk di UKM Seni Budaya eSA. 

Dalam membahas pembentukan Akhlakul Karimah pada UKM Seni 

Budaya eSA, penulis lebih memfokuskan pada proses Seleksi Bakat dan Minat 

(EKSIBANAT) untuk menyeleksi calon anggota baru. Seluruh mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar yang memiliki bakat dan minat di bidang seni budaya 

diundang untuk mengikuti EKSIBANAT sebagai bagian dari kegiatan ini.  Salah 

satu tahapan awal UKM Seni Budaya eSA dalam membina dan menciptakan 

anggota yang memiliki potensi seni budaya melalui pendekatan yang Islami, 

sesuai dengan visi dan misi UIN Alauddin Makassar, adalah dengan 

dilaksanakannya penerimaan calon anggota baru.\ 

Hal ini juga didukung oleh sejumlah program di UKM Seni Budaya eSA 

yang menggunakan pendekatan seni budaya untuk memperdalam literasi, 

pengembangan karakter, pembinaan akhlak, mengadakan workshop, pembinaan 

mental, dan penguatan keislaman, dan masih banyak lagi. Orientasi dari 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa UIN Alauddin Makassar juga 

disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) UKM Seni Budaya eSA bagian 

Mukaddimah yakni, seni merupakan salah satu unsur pokok kebudayaan, 

eksistensinya sangat penting dalam kehidupan, khususnya bagi insan-insan seni. 

Oleh karena itu, wadah ini hadir sebagai kekuatan penggerak,  pengembang dan 

penjaga kebudayaan. Sadar akan tanggung jawab untuk terus memperjuangkan 
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kemajuan almamater, maka wadah ini dibentuk untuk menyalurkan aspirasi seni 

bagi insan seni UIN Alauddin Makassar yang menghayati sepenuhnya Tri 

dharma Perguruan Tinggi dan wawasan almamater demi kemajuan bangsa, 

negara, dan agama”.
17

 Demikian juga dipertegas dalam BAB III Asas, Dasar dan 

Tujuan pada Pasal 6 yakni “Organisasi ini bertujuan menghimpun, menyalurkan, 

dan mengembangkan aspirasi seni budaya  dalam rangka tercapainya tujuan UIN 

Alauddin Makassar”.
18

 

Tentunya, proses penciptaan Akhlakul Karimah di dalamnya memiliki 

teknik atau cara-cara khusus melalui konsep atau program-program yang dirasa 

bermanfaat melalui pendekatan seni budaya. Ada banyak sumber acuan dalam 

UKM Seni Budaya eSA untuk menjalankan prinsip-prinsip organisasi. 

Semua mahasiswa UIN Alauddin Makassar, terutama para anggota, 

diikutsertakan dalam sejumlah program yang berfungsi sebagai model 

bagaimana menekankan moralitas dalam semua kegiatan mereka dan menarik 

orang ke bidang seni budaya dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam 

sehingga memberikan efek yang baik bagi lingkungan UIN Alauddin Makassar. 

Karena berbagai pandangan, pengalaman, dan sudut pandang, mereka yang 

terlibat dalam kesenian terkadang dianggap minim dalam hal Akhlakul Karimah 

dan menekankan cita-cita Islam dalam semua usaha mereka. Hal tersebut 

merupakan kesalahpahaman yang umum terjadi di antara mereka yang menilai 

fashion anak seni. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

terkait dengan kegiatan UKM Seni Budaya eSA yang pada khususnya proses 

kaderisasi yakni Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) dalam sebuah karya 

ilmiah skripsi dengan judul “Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin 

                                                             
17

UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar, Anggaran Dasar, h 1. 
18

UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar, Anggaran Dasar,  h 2. 
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Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah)”. Penelitian ini akan mengkaji 

seputar kegiatan UKM Seni Budaya eSA dalam tinjauan akhlakul karimah 

terhadap program kerja yang dilaksanakan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam melakukan proses penelitian terhadap objek yang 

akan diteliti menjadi penekanan utama dalam penelitian ini. Sebelum melakukan 

observasi, fokus penelitian harus dinyatakan dengan jelas untuk memudahkan 

peneliti. Penelitian ini dilakukan di UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin 

Makassar dengan melakukan tinjauan pustaka, wawancara dengan pengurus, 

anggota, dan pihak-pihak yang terlibat, serta mengumpulkan data-data yang 

dianggap perlu untuk pelaksanaan penelitian. Pada judul penelitian skripsi ini 

dapat dirumuskan fokus penelitian yaitu : 

a. Program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) UKM Seni Budaya eSA 

UIN Alauddin Makassar. 

b. Tinjauan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi proses membangun 

akhlak anggota melalui program tersebut. 

c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam membina akhlak pada UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan agar tidak terjadinya 

kesalahpahaman, maka dari itu peneliti memberikan definisi terkait pembahasan 

skripsi ini yang di dalamnya membutuhkan beberapa penjelasan mengenai 

pembahasan yang berkaitan dengan judul yakni “Kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul  Karimah)”. Adapun deskripsi 

fokus dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Kegiatan UKM seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar berarti adanya 

proses pelaksanaan program kerja, adapun kegiatan-kegiatan UKM Seni 

Budaya eSAyaitu : 

Pembentukan Akhlakul Karimah di UKM Seni Budaya eSA dimulai 

pada saat penerimaan calon anggota baru, yang sering disebut dengan istilah 

Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT), dan dilanjutkan dengan Seleksi Calon 

Anggota Penuh (ESCAPE) bagi anggota yang telah terdaftar sebagai anggota 

biasa, hingga diberi tanggung jawab untuk menjadi pengurus, yang dikenal 

dengan sebutan Presidium untuk pengurus harian dan Koordinator untuk 

pengurus cabang seni. 

b. Proses pelaksanaan program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) berarti 

adanya kegiatan yang menunjang pembentukan Akhlakul  Karimah yaitu :  

Salah satu tahapan awal UKM Seni Budaya eSA dalam membina dan 

menciptakan anggota yang memiliki potensi seni budaya melalui pendekatan 

islami, sesuai dengan visi dan tujuan UIN Alauddin Makassar, adalah dengan 

dilaksanakannya penerimaan calon anggota baru. Hal ini juga didukung dengan 

sejumlah program yang ditawarkan oleh UKM Seni Budaya eSA, diantaranya 

adalah program pendalaman literasi, pembinaan akhlak, peningkatan karakter, 

penggalakan workshop, penanaman mental, penguatan keislaman, dan berbagai 

kegiatan berbasis seni budaya lainnya. Orientasi dari pengembangan minat dan 

bakat mahasiswa UIN Alauddin Makassar juga disebutkan dalam Anggaran 

Dasar (AD) UKM Seni Budaya eSA bagian Mukaddimah yakni, seni merupakan 

salah satu unsur pokok kebudayaan, eksistensinya sangat penting dalam 

kehidupan, khususnya bagi insan-insan seni. Oleh karena itu, wadah ini hadir 

sebagai kekuatan penggerak,  pengembang dan penjaga kebudayaan. Sadar akan 

tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kemajuan almamater. 
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c. Tinjauan Akhlakul  Karimah berarti meneliti proses yang berkaitan dengan 

pembentukan Akhlakul  Karimah yaitu : 

Dari beberapa program yang menjadi acuan dalam melibatkan seluruh 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar terkhusus kepada anggota dalam lembaga 

tersebut agar dapat mengedepankan akhlak dalam menjalankan segala 

aktivitasnya, serta memiliki daya tarik di bidang seni budaya dengan 

mengedepankan nilai-nilai Islami. Sehingga memberikan dampak positif bagi 

masyarakat UIN Alauddin Makassar. Sebab dari berbagai pengamatan, 

pengalaman dan berbagai sudut pandang bahwa orang-orang yang bergelut di 

bidang seni terkadang dianggap minim dalam hal Akhlakul  karimah karimah dan 

mengedepankan nilai-nilai islam di setiap aktivitasnya. itu merupakan 

kesalahpahaman orang yang menilai tentang fashion anak seni. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis 

merumuskan pokok masalah terkait bagaimana “Kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul  Karimah)”. Agar 

permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu:  

1. Bagaimana Bentuk Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin 

Makassar dilihat dari perspektif akhlakul karimah? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan UKM Seni Budaya eSA dalam 

pengembangan akhlak pada program Seleksi Bakat dan Minat 

(EKSIBANAT) UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan Akhlakul  

Karimah? 

3. Bagaimana tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni 

Budaya eSA UIN Alauddin Makassar?  
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D. Tinjauan Pustaka 

Dalam hal ini penulis skripsi untuk menunjang penelitiannya, penulis 

melengkapi referensinya dengan mengangkat beberapa kajian pustaka antara lain 

sebagai berikut: 

Skripsi Nur Malasari jurusan Manajemen Dakwah UIN Alauddin 

Makassar pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Seni Budaya eSA dalam meningkatkan kualitas Baca Tulis al-Qur‟an al-

Karim Anggota (Studi pada program kerja studio tilawah)”.
19

 penelitian ini 

membahas tentang strategi yang dilaksanakan oleh pengurus UKM Seni budaya 

eSA dalam meningkatkan kualitas BTQ anggota dengan strategi dakwah. Serta 

menunjukkan bahwa program kerja studio tilawah UKM Seni Budaya eSA 

dalam meningkatkan kualitas baca tulis Al-Qur‟an karim anggotanya dengan 

membentuk tiga kelas belajar, yaitu kelas belajar dasar menggunakan metode 

pembelajaran Iqro‟ dan tahsin Al-qira‟ah. Kedua, kelas belajar menghafal surah 

surah pendek dalam juz 30. Kelompok ketiga, kelas belajar tartil dan mujjawad. 

Sama halnya dengan adanya rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, tidak 

jauh beda dengan rumusan masalah pada pembahasan penelitian skripsi Nur 

Malasari “Strategi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya eSA dalam 

meningkatkan kualitas Baca Tulis al-Qur‟an al-Karim Anggota (Studi pada 

program kerja studio tilawah)”. Adapun yang jadi pembeda yaitu fokus 

penelitian yang diangkat oleh penulis yang lebih berfokus pada peningkatan 

keinginan anggota dalam meningkatkan kualitas Baca Tulis Al-quran pada 

                                                             
19

Nur Malasari, “Strategi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya eSA Dalam 

Meningkatkan Kualitas Baca Tulis Al-qur‟an Al-Karim Anggota (Studi pada program kerja studio 

tilawah)”, h. 47. 
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kegiatan studio tilawah yang dilakukan di UKM Seni Budaya eSA. 

Skripsi Muh. Nasril Saiful jurusan Manajemen Dakwah UIN Alauddin 

Makassar pada tahun 2019 dengan judul “Metode Dakwah dalam Membina 

Akhlak (studi pada UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin)”.
20

 penelitian ini 

membahas tentang metode dakwah yang dilakukan dalam membina akhlak 

anggota dengan berfokus pada metode yang digunakan dalam upaya membina 

akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dakwah di UKM Seni 

Budaya eSA dalam membina akhlak anggota yakni dengan menggunakan 

beberapa metode, yaitu metode hikma, yaitu berdakwah dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah. UKM Seni Budaya eSA menerapkan metode 

ini dengan memperhatikan anggota dalam membangun akhlak mereka. Ke dua 

metode Wa al-mau‟izah al-Hasanah metode ini adalah metode dakwah dengan 

memberikan nasehat nasehat atau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh 

kasih sayang. Penjelasan di atas merupakan bagian dari persamaan dari hasil 

penelitian sebelumnya dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. 

Adapun yang menjadi pembeda yaitu pada pembahasan deskripsi fokus antara 

penelitian terdahulu yang membahas tentang metode dakwah dalam 

meningkatkan akhlak anggota. 

Skripsi Muhammad Faizal Riza Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia 2020 dengan judul “Penanaman Nilai-nilai 

Religiusitas melalui kegiatan keagamaan di kalangan remaja dusun Candirejo 

kelurahan Sardonoharjo Yogyakarta”.
21

 Penelitan ini membahas tentang upaya 

internalisasi nilai-nilai religiusitas melalui kegiatan keagamaan terhadap remaja 

                                                             
20

Muh.Nasril Saiful, “Metode Dakwah Dalam Membina Akhlak,(Studi pada UKM Seni 

Budaya eSA UIN Alauddin)”, h. 32. 
21

Muhammad Faisal Riza, “Penanaman Nilai-Nilai Religiusitas Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Kalangan Remaja Dusun Candirejo Kelurahan Sardonoharjo” (Yogyakarta: 

PT.Gramedia, 2018), h. 53. 
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di dusun Candirejo. Permasalahan kemerosotan moral, karakter, dan akhlak di 

kalangan remaja merupakan salah satu problematika kehidupan di masyarakat 

yang merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi dan 

modernisasi. Kegiatan keagamaan adalah salah satu solusi membenahi karakter, 

moral dan akhlak remaja pada saat ini. Dengan adanya kegiatan keagamaan di 

Dusun Candirejo dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap perilaku sosial 

remaja di Dusun Candirejo. Dampak tersebut timbul karena adanya penanaman 

nilai-nilai religius yang terjadi dalam kegiatan tersebut, bahkan secara otomatis 

remaja dapat menjaga diri karena pertanggung jawaban dari apa yang telah 

mereka ikuti. Penjelasan di atas merupakan bagian dari persamaan dari hasil 

penelitian sebelumnya dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. 

Adapun yang menjadi pembeda yaitu pada pembahasan deskripsi fokus yang 

membahas mengenai penanaman nilai-nilai religius pada anggota melalui 

kegiatan keagamaan. 

Skripsi Haidir Jurusan Aqidah Filsafat UIN Alauddin Makassar 2017 

dengan judul “Pembinaan Akhlak dalam Mengantisipasi kenakalan remaja di 

kel. Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa”.
22

 Penelitian ini membahas 

tentang kenakalan remaja yang terjadi di Kel. Bontolerung dan Upaya dalam 

mengantisipasi hal tersebut melalui upaya pembinaan akhlak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kel. 

Bontolerung, yaitu: pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas (mengendarai 

motor tanpa menggunakan helm dan SIM dan ikut balapan liar) dan, minum 

minuman keras. Adapun faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kel. 

Bontolerung, yaitu: faktor keluarga, faktor lingkungan sosial dan, faktor media 

sosial. Guna meminimalisir kenakalan remaja di Kel, Bontolerung dilakukan 

                                                             
22

Haidir, “Pembinaan Akhlak Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja di Kel, 

Bontolerung Kec, Tinggimoncong Kab, Gowa”, Skripsi, h, 28. 



15 
 

 
 

beberapa upaya pembinaan akhlak, yaitu: pembinaan/penataan lingkungan 

pergaulan, peranan pengawasan orang tua, penanaman nilai-nilai agama dan, 

upaya dari pihak pemerintah dan kepolisian. Adapun penelitian ini membahas 

tentang upaya penanaman nilai-nilai akhlak dan religiusitas, sama dengan fokus 

penelitian ini namun berbeda dari segi objek kajian penelitian yaitu lebih secara 

meluas yaitu berfokus kepada pembinaan akhlak kepada remaja. 

Jurnal yang ditulis Icep Irham Fauzan Syukri dkk pada jurnal penelitian 

pendidikan Islam 2019 dengan judul “Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap 

kualitas pendidikan”
23

 penelitian ini membahas tentang pengaruh kegiatan 

keagamaan terhadap kualitas pendidikan di madrasah tsanawiyah negeri 4 

Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaruh kegiatan 

keagamaan terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 

Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Kegiatan 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pangandaran termasuk kategori 

cukup. Kedua, Kualitas Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 

Pangandaran termasuk kategori cukup. Ketiga, Terhadap pengaruh yang 

signifikan antara kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 4 Pangandaran. Hal ini sesuai dengan hasil analisis SPSS 20, 

bahwa nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh kegiatan keagamaan terhadap kualitas pendidikan. Adapun penelitian 

ini membahas tentang dampak kegiatan keagamaan namun berfokus pada 

dampaknya terhadap kualitas pendidikan sedangkan penelitian ini berfokus pada 

dampak terhadap akhlak anggota. 

Buku yang ditulis Ficki Padli Pardede pada tahun 2022 dengan judul 

                                                             
23

Icep Irham Fauzan Syukri, “Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Kualitas 

Pendidikan”, Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019, h, 18. 
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“Pendidikan Akhlak di Perguruan Tinggi”
24

 yang mengatakan bahwa kegiatan-

kegiatan mahasiswa menunjukkan kepada Allah dan penyerahan diri kepada-

Nya pemahaman tentang pribadi muslim hal ini lah menjadi tujuan untuk 

mendasar dalam membangun kampus peradaban yang berakhlatul karimah. 

Perbedaan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan adanya beberapa 

kegiatan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan beberapa kegiatan seni salah 

satunya di UKM Seni Budaya eSA. 

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi di atas maka peneliti menilai 

bahwasanya penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang berbeda dan 

baru. Sehingga peneliti merumuskan judul “Kegiatan UKM Seni Budaya eSA 

UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui terkait kegiatan UKM seni Budaya eSA UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Seleksi Bakat dan Minat 

(EKSIBANAT) UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan Akhlakul  

Karimah. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni 

Budaya eSA UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Berdasarkan kegunaan peneliti dari segi teoritis, maka peneliti 

                                                             
24

Ficki Padli Pardede. Pendidikan Akhlak di Perguruan Tinggi. (Mandailing Natal: 

Madina publisher, 2022), h. 46. 
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menguraikan menjadi tiga yaitu : 

1. Dalam penelitian ini semoga dapat berguna sebagai salah satu rujukan 

atau tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian mengenai Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin 

Makassar. Selain itu, peneliti ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 

atau memperkaya khasanah keilmuan. 

2. Hasil peneliti tersebut diharapkan mampu memberikan masukan serta 

mampu mengembangkan wawasan kepada masyarakat mengenai 

Kegiatan UKM Seni Budaya eSA Uin Alauddin Makassar. 

3. Peneliti ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya yang membahas 

secara umum terkait Kegiatan UKM Seni Budaya eSA. Serta menjadi 

bahan kajian bagi seluruh masyarakat terkhusus ruang lingkup UIN 

Alauddin Makassar. 

b. Secara praktis   

Berdasarkan peneliti ini, penilis menguraikan tiga poin manfaat peneliti 

secara praktis, yaitu : 

1. Untuk masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan wawasan tentang kegiatan kegiatan di UKM Seni Budaya 

eSA. Sehingga dapat menjadi rujukan dalam membentuk akhlakul 

karimah dalam kehidupan sehari hari. 

2. Untuk pembaca, dalam peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan dalam merefleksi serta memperkaya wawasan mengenai kegiatan 

yang ada di UKM Seni Budaya eSA guna membentuk akhlakul karimah. 
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3. Untuk penulis, diharapkan dalam penelitian ini bisa menjadi pengalaman 

tersendiri bagi penulis terkait tata cara penulisan karya ilmiah khususnya 

yang membahas tentang kegiatan di UKM Seni Budaya eSA.  
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Akhlakul Karimah 

1. Definisi Akhlak 

 Secara etimologi, perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari 

bentuk mufradnya "khuluqun" (  خلق) yang menurut logat diartikan: budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi 

persesuaian dengan perkataan "khalqun" (  خلق) yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya dengan "khaliq" (  خالق) yang berarti pencipta dan "makhluq"  

 yang berarti yang diciptakan. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhlaqمخلوق 

karimah (akhlak mulia), atau makarim al-akhlaq (akhlak mulia), atau al-akhlaq 

al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan pelakunya).
25

 

 Akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti budi 

pekerti, kelakuan.
26

 Dengan kata lain, moralitas mencakup semua hal yang 

dilakukan seseorang, entah itu benar atau salah. Makna etimologis tersebut 

menunjukkan bahwa moralitas ada kaitannya dengan Tuhan, sang pencipta, yang 

menciptakan perilaku manusia, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, 

tuntutan moral harus datang dari kholik (Tuhan Sang Pencipta), dan ada juga 

hubungan antara firman dan makhluk yang menunjukkan sumber moral dari 

tekad manusia secara bersama-sama. Sebagai hasilnya, manusia harus 

berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan dimensi Tuhan dan 

dirinya sendiri.
27

 

Akhlak didefinisikan oleh Ibnu Maskawaih dalam karyanya "Tahdzibul 

                                                             
25

 Zahruddin dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak (Cet.I; Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), h.1.  
26

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus BeSAr Bahasa Indonesia (KBBI) (Cet.III; 

t.tp:t.p, 2005), h. 20. 
27

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus BeSAr Bahasa Indonesia (KBBI), h. 21. 
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Akhlak Wa Tathhirul A'raq" sebagai keadaan gerak jiwa yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. 

Berdasarkan penafsiran ini, al-Ghozali dalam "Ihya' Ulumuddin" membatasi 

definisi akhlak sebagai sifat yang menyebabkan perbuatan-perbuatan timbul 

dengan sendirinya tanpa memerlukan perenungan pikiran terlebih dahulu. 

Senada dengan hal tersebut, Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa akhlak 

adalah sifat-sifat dan nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa yang memungkinkan 

seseorang untuk menentukan perbuatan-perbuatannya baik atau buruk, lalu 

memilih untuk melakukan atau meninggalkannya.  

Di sini, moral mengacu pada kualitas karakter yang telah tertanam dalam 

identitas seseorang dan terbentuk menjadi kebiasaan, sehingga secara alami 

terwujud dalam tindakan dan perilakunya. Dalam arti yang sebenarnya, akhlak 

adalah cermin jiwa daripada perilaku yang dimotivasi oleh pertimbangan-

pertimbangan yang muncul dari sumber-sumber di luar diri. Al-Jurjawiy 

berpendapat bahwa akhlak semata-mata membahas keadaan batin, bukan 

keadaan luar. Sebagai contoh, orang yang berkepribadian kikir mungkin juga 

menghabiskan banyak uang untuk menjadi boros, sombong, dan riya. Di sisi 

lain, orang yang memiliki sifat dermawan mungkin menahan diri untuk tidak 

membelanjakan uangnya karena rasa kebaikan dan keuntungan.
28

 

Kata خلق dalam al-qur‟an tidak hanya bermakna penciptaan semata. Dari 

keseluruhan penyebutan, terdapat 11 kali penggunaan kata لقخ  yang merujuk 

makna lain. Namun, tetap berkorelasi dengan arti penciptaan seperti pertama 

kata ikhtilaq dalam QS Shad/38:7 yang merujuk makna perkataan dusta yang di 

ada-adakan; kedua, kata khalaqa di dalam QS al-Baqarah/2:102 dan 200, QS ali-

Imran/3:77, dan QS at-Taubah/9:69 (tiga kali penyebutan) yang merujuk makna 

                                                             
28

 M.Quraish Sahib, Ensiklopedia Al-Quran dan Kajian Pustaka (Cet. I Jakarta Lentera 

Hati, 2007) h.456.  



20 

 
 

“keuntungan yang diperoleh karena akhlak yang baik; ketiga, kata khuluq di 

dalam QS asy-Syu‟ara/26:137 dihubungkan dengan kata awwalin yang berarti 

“adat atau kebiasaan” dan di dalam QS al-Qalam/68:4 yang merujuk makna 

akhlak atau budi pekerti; keempat, kata mukhallaqah di dalam QS al-Hajj/22/5 

(dua kali) merujuk pada makna ciptaan yang sempurna.
29

 Akhlak terpuji disebut 

pula dengan akhlaq karimah (akhlak mulia), atau makarim al-akhlaq (akhlak 

mulia), atau al-akhlaq al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan pelakunya).
30

 

Akhlak pada dasarnya adalah bagian dari diri seseorang, bersama dengan 

tindakan atau perilaku mereka.
31

 Dengan kata lain, akhlak mencakup semua hal 

yang dilakukan seseorang, apakah itu benar atau salah. Istilah etika dan moral 

sering digunakan ketika membahas moralitas atau perangai. KBBI 

mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral.
32

 Kesimpulan leksikal dari definisi ini 

menunjukkan bahwa akhlak terkait dengan perintah Tuhan sebagai pencipta 

tabiat manusia. Dengan demikian, istilah khuluq dan khalq sering digunakan 

secara bersamaan; khuluq merujuk pada bentuk batin, sementara khalq merujuk 

pada bentuk lahir.
33

 

Secara terminologis Ibnu Maskawaih dalam bukunya “Tahdzibul Akhlak 

Wa Tathhirul A‟raq” memberikan definisi bahwa akhlak adalah sebagai berikut: 

“akhlak dengan keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan 
perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan.

34
 

                                                             
29

  M. Quraish Shihab,  Ensiklopedia Al-Qur‟an Kajian Kosakata,  h. 457. 
30

 Zahruddin dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak (Cet.I; Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), h.1.  
31

 Syarifah Habibah, "Akhlak Dan Etika Dalam Islam", Jurnal Pesona Dasar, Vol.1.4, 

2015, h.81. 
32

 Badrudin, Akhlak Tasawuf, IAIB Press, II (Banten, 2015), h.10. 
33

 Al-ghazali, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia  (Jakarta Selatan: 

Mizan, 2014), h17-20. 
34

 Ibnu Miskawaih, Tahzib al-Akhlaq wa tathir al-„A‟raq  (Cet.I; Mesir:Al-Mat|ba‟ah al-

Mis}riyah, 1934), h.40. 
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 Di samping itu, dengan pendefinisian yang senada imam Al-Ghazali juga 

mendefinisikan akhlak sebagai berikut: 

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang melahirkan 
perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun 
pertimbangan.”

35
 

 Pendapat lain tentang definisi akhlak kemudian dijelaskan oleh Ahmad 

amin bahwasanya akhlak adalah: 

 “Khuluq (akhlak) adalah membiasakan kehendak.” 

 Berdasarkan uraian di atas, definisi Ahmad Amin telah memperjelas 

faktor-faktor, terutama kebiasaan dan kehendak, yang mendukung pengembangan 

karakter yang baik. Salah satu ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap 

Muslim adalah akhlak. Akhlak, yang merupakan kondisi internal manusia, adalah 

manifestasi luar dari kondisi tersebut, yang berbentuk perilaku manusia.
36

 

Dengan kata lain, akhlak, atau khuliq, adalah suatu keadaan atau sifat yang 

telah merasuk ke dalam jiwa manusia dan berkembang menjadi kepribadian, 

sehingga daripadanya lahirlah berbagai macam perbuatan dengan mudah dan 

spontan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Berikut adalah beberapa 

penafsiran tentang apa yang dimaksud oleh Al-Ghazali ketika ia mengatakan 

bahwa akhlak terpuji adalah sumber ketundukan dan kedekatan dengan Allah. 

Oleh karena itu, setiap Muslim memiliki kewajiban pribadi untuk mempelajari 

dan mempraktikkannya. 

Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam banyak hadits. Diantaranya 

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr dari Nabi Muhammad saw.:  

                                                             
35

 Baharuddin dan Umiarso. Kepemimpinan Pendidikan Islam Teori dan Praktik. 

(Yogyakarta: Arruzz Media, 2012), h. 9. 
36

 Yoke Suryadarma and Ahmad Hifdzil Haq, "Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-

Ghazali", At-Ta‟dib, 10.2(2015), h.362-81.  
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 مِنٍّ الْمِيزَانٍّ فٍِّ وَأثَْ قَلٍُّ ، الظَّهْرٍّ عَلَى أَخَفٍُّّ هَُُا ، خَصْلَتَ يٍّْ عَلَى أدَُلُّكٍّ أَلا ” ، ذَر ٍّ أبَاَ ياَ
 فَ وَالَّذِي ، الصَّمْتٍّ وَطُولٍّ الْْلُُقٍّ بُِِسْنٍّ عَلَيْكٍّ ” : قَالٍّ ، اللَّهٍِّ رَسُولٍّ ياَ بَ لَى : قَالٍّ ، ” ؟ غَيْْهُِِاَ

 ” بِثِْلِهِمَا الَْْلائِقٍّ عَمِلٍَّ مَا بيَِدِهٍِّ مَُُمَّد ٍّ نَ فْسٍّ

Artinya:  

“Wahai Abu Dzarr! „maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di 
punggung, tetapi sangat berat ditimbangan (pada hari kiamat kelak)?‟ Abu 
Dzarr menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah”. Beliau melanjutkan, 
“Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah 
yang tanganku berada di genggaman-Nya, tidak ada makhlauk lain yang 
dapat bersolek dengan kedua hal tersebut.” (H.R. Al-Baihaqi)  

 Dengan kata lain, khuluk atau akhlak adalah suatu keadaan atau sifat 

yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian, sehingga daripadanya 

lahirlah berbagai macam perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dibuat-buat 

dan tanpa memerlukan pemikiran. Jika keadaan ini menghasilkan perilaku positif 

yang terpuji dalam pandangan syariah dan akal. Ketika perilaku jahat 

berkembang, maka disebut sebagai akhlak yang keji, dan sebaliknya, ketika 

akhlak yang mulia hadir. 

2. Dasar Akhlakul karimah 

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar atau tolok ukur yang digunakan 

dalam Islam untuk menentukan baik atau buruknya akhlak seseorang. Segala 

sesuatu yang bermanfaat dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah 

baik untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu yang 

dianggap berbahaya oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak diinginkan dan harus 

dihindari. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. adalah sumber moralitas 

Islam atau aturan hidup yang menentukan standar perbuatan baik dan buruk. Al-

Qur'an, al-Hadits, serta pemikiran para ahli hukum dan filsuf, menurut Barnawie 

Umary, menjadi landasan moralitas. Kedua pilar ini membentuk inti ajaran Islam 
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secara keseluruhan sebagai panduan hidup dan menetapkan apa yang benar dan 

salah. Dalam al-Qur'an diterangkan dasar akhlak pada QS. Al-Qalam/68:4 : 

ٍّعَظِيْم ٍّ  وَانَِّكٍَّلَعَلٰىٍّخُلُق 

Terjemahnya: 

 “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” 

Di samping itu terdapat hadits terkait akhlakul karimah yaitu : 

اٍَّبعُِثْتٍُّلأتََُِّمٍَّ        الَأخْلاقٍٍّّمَكَارمٍَِّإِنََّّ  

Artinya: 

“Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda : sesungguhnya aku 
diutus untuk memperbaiki akhlak.” (HR Ahmad) 

Oleh karena itu, jelaslah bahwa Al Qur'an dan Hadis merupakan prinsip-

prinsip panduan hidup setiap Muslim dan menjadi landasan moralitas Islam. 

Selama belum ada keyakinan (aqidah) dalam Islam bahwa akal dan naluri manusia 

harus tunduk pada kriteria tindakan mana yang baik dan jahat, mana yang halal 

dan mana yang haram, maka firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. 

adalah ajaran yang paling mulia dari semua ajaran serta hasil refleksi dan kreasi 

manusia.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field research) 

dengan metode penelitian kualitatif (natural research). Penelitian kualitatif yang 

menempatkan peneliti sebagai alat utama dalam sebuah penelitian disebut sebagai 

penelitian kualitatif.
37

 Berdasarkan argumen ini, jelaslah bahwa posisi peneliti 

berfungsi sebagai instrumen sentral atau utama dalam proyek penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif juga merupakan pendekatan yang menekankan 

pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang 

dielaborasi dari pada permasalahan yang bersifat general, Teknik analisis yang 

digunakan biasanya bagian dari In depth Analysis atau Teknik analisis 

mendalam.
38

 

Dalam penelitian ini, penulis menjadi alat utama dalam mengumpulkan 

data dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan hasil analisis dan 

observasi. Serta mengumpulkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan informan. Maka dari itu, jenis penelitian ini bersifat penelitian kualitatif.
39

 

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Samata tepatnya di Jl. H. Yasin 

Limpo, No. 36, Gedung PKM, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya 

eSA kampus II UIN Alauddin Makassar. 

 

                                                             
37

Pupu Saeful Rahmat, „Penelitian Kualitatif‟, Equilibrium, 5.9 (2019) 

<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>. 
38

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015). 
39

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

Alfabeta, 2016), h. 81. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Untuk memudahkan upaya penelitian ini maka dibutuhkan pendekatan 

yang sesuai dengan model penelitian yang digunakan yaitu:  

1. Pendekatan akhlak, pendekatan ini dilakukan untuk menemukan kebenaran 

dasar, menilik makna serta nilai dan hakikat yang tersirat.   

2. Pendekatan fenomenologis, pendekatan ini berupaya untuk mengamati dan 

mengobservasi sesuatu yang dilihat dari segi sosiologis masyarakat serta 

interaksi sosial yang terjadi.  

C. Sumber Data 

Segala sesuatu yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data 

merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer adalah informasi yang dimanfaatkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi atau data utama yang dianggap akurat secara 

langsung melalui wawancara dengan narasumber atau informan. 

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, pengurus dan anggota UKM Seni 

Budaya eSA merupakan informan atau narasumber yang digunakan untuk 

mencari data primer dalam penelitian ini. 

2. Data yang telah dianalisis sebelumnya dan kemudian diolah kembali oleh 

peneliti untuk dimanfaatkan sebagai data yang memiliki keterkaitan 

dengan topik penelitian dikenal sebagai data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara dalam upaya menghimpun, 

mengumpulkan, mengambil atau menjaring data penelitian: 

1. Observasi (pengamatan) 

Teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-
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gejala yang terjadi pada subjek penelitian disebut observasi.
40

 Di sisi lain, 

observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang 

diarahkan pada satu atau beberapa fase dari topik penelitian dengan tujuan 

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi.
41

  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui bahwa terdapat beberapa 

jenis observasi yaitu: Observasi Partisipan, observasi sistematis, dan observasi 

eksperimental. 

2. Wawancara (interview) 

Proses pengumpulan informasi atau data melalui interaksi langsung atau 

lisan dikenal sebagai wawancara. Wawancara dilakukan secara organik atau 

memungkinkan seseorang untuk menyelami jiwa lawan bicaranya untuk 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan tanpa menghakimi.
42

 Karena 

fleksibilitas format wawancara ini, peneliti dapat mengikuti minat dan gagasan 

peserta. Bergantung pada tanggapan peserta, pewawancara dapat mengajukan 

pertanyaan yang berbeda kepada peserta dengan urutan yang berbeda pula. 

Meskipun hal ini dapat dilakukan, peneliti juga memiliki agendanya sendiri 

dengan tujuan studi dan perhatian khusus yang ingin diselidiki. Peneliti tidak 

memberikan banyak arahan atau kendali atas wawancara. Hasil dari wawancara 

bervariasi di antara individu secara umum, tetapi dari wawancara awal, pola 

umum biasanya dapat dilihat. Untuk mengumpulkan informasi yang sangat 

mendalam dan menyeluruh, para peserta bebas untuk menjawab sesuai dengan 

keinginan mereka, baik dari segi substansi maupun durasi. 
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Peneliti dapat mempelajari lebih banyak tentang perspektif partisipan 

tentang peristiwa atau fenomena melalui wawancara daripada melalui observasi 

sederhana. Untuk menganalisis peristiwa dan fenomena yang terjadi, peneliti akan 

mempelajari informasi yang lebih mendalam tentang partisipan melalui 

wawancara, yang tidak dapat dipelajari melalui observasi.
43

 Peneliti dapat 

mempelajari lebih banyak tentang perspektif partisipan tentang peristiwa atau 

fenomena melalui wawancara daripada melalui observasi sederhana. Untuk 

menganalisis peristiwa dan fenomena yang terjadi, peneliti akan mempelajari 

informasi yang lebih mendalam tentang partisipan melalui wawancara, yang tidak 

dapat dipelajari melalui observasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alternatif untuk mengumpulkan data, dan dokumen-

dokumen penting tertentu dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian.
44

 

Menurut definisi ini, dokumen adalah segala sesuatu yang dapat 

didemonstrasikan secara visual atau yang memiliki data yang dikemas dalam 

format visual, baik yang dikumpulkan oleh peneliti maupun yang ditemukan 

dalam arsip. Ketika melakukan penelitian di lapangan dan mengumpulkan data, 

strategi ini mungkin berguna sebagai pengingat bagi peneliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian metode campuran sekarang sangat 

berkorelasi dengan jenis teknik yang digunakan. Metodologi kuantitatif (analisis 

numerik) dan kualitatif (analisis teks) dapat digunakan untuk melakukan analisis 

ini. 

Sistematika pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara singkat 
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sebagai berikut:
45

 

a. Pengumpulan Data 

Catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan 

bagian reflektif, digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, survei, dan dokumen. Catatan alamiah, yaitu catatan 

tentang apa yang disaksikan, didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti 

tanpa interpretasi atau pendapat peneliti terhadap kejadian yang ditemuinya, 

merupakan definisi dari catatan deskriptif. Catatan reflektif adalah catatan yang 

berisi pengamatan, pandangan, komentar, dan interpretasi dari temuan yang dibuat 

oleh peneliti. Catatan ini juga relevan dengan persiapan pengumpulan data tahap 

berikutnya. 

b. Reduksi data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan kemudian pengabstrakan dan 

perubahan data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan di atas kertas 

dikenal sebagai reduksi data. Peneliti mereduksi data dengan cara mengklarifikasi, 

mengkategorikan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak relevan, dan 

menstrukturkan data sehingga pada akhirnya dapat membuat temuan-temuan dan 

mendisplaynya. Pada tahap ini, penulis memilih fakta-fakta yang signifikan 

dengan yang kurang signifikan. Proses reduksi data merupakan prosedur 

berkelanjutan yang berlangsung hingga penyusunan laporan akhir selesai. 

c. Penyajian data 

Saat menyajikan data, peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang 

terorganisir dengan baik yang berfungsi sebagai dasar untuk diskusi dan 

kesimpulan. Penyajian ini kemudian menggabungkan data dengan cara yang 

terorganisir untuk mempermudah melihat apa yang terjadi dan sampai pada 
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kesimpulan yang tepat. Analisis dan penyajian data berjalan beriringan; cara 

penyajian data akan mempengaruhi analisis. 

d. Penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan fungsi dari keseluruhan proses. Ada 

banyak elemen yang akan dicatat dan dikonfirmasi dalam kaitannya dengan 

kebijakan politik pangan dalam mengatasi ketahanan pangan yang ditemui selama 

proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan akhir harus mencakup diskusi 

tentang bagaimana menciptakan apa yang disebut sebagai konsensus inter-

subjektif. 

 



 
 

30 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis adalah UKM Seni Budaya eSA yang dinaungi 

oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang terletak di Jl. H. M. Yasin 

Limpo, No. 36, yang juga merupakan perguruan tinggi Islam negeri. UKM Seni 

Budaya eSA telah berusaha menyumbangkan dharma baktinya bagi nusa dan 

bangsa khususnya untuk Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Sejak IAIN Alauddin menjadi universitas, hanya kegiatan kreatif yang 

bersifat interaktif dan responsif yang ditawarkan. Kegiatan ini belum berkembang 

menjadi kegiatan yang terjadwal secara rutin dengan beberapa program, 

khususnya kegiatan pengkaderan. Kegiatan olahraga, berbagai kompetisi, festival, 

dan terutama sebagai pengisi acara di berbagai kegiatan kampus adalah tempat 

yang umum digunakan untuk kegiatan seni. Alhasil, nampaknya potensi yang 

dimiliki perguruan tinggi ini masih belum sepenuhnya terealisasi dalam kegiatan-

kegiatan tersebut. Hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan hanya dilakukan 

oleh kelompok-kelompok di dalam fakultas masing-masing.
46

 

Hal ini bukan berarti bahwa kelompok-kelompok ini tidak memiliki 

prestasi. Sejumlah mahasiswa memiliki ide untuk membuat sebuah organisasi 

kesenian di tingkat institut (Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung 

Pandang) untuk menghimpun berbagai bakat dan minat yang sebenarnya cukup 

besar pada saat itu. Ide ini muncul sebagai hasil dari situasi yang ada dan 

didiskusikan dalam sebuah kelompok kecil. 

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, 

yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui 
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beberapa fase yaitu: 

1. Fase tahun 1962 s.d 1965 

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin 

Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 

desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan 

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 

Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 November 1962. Kemudian 

menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. 

Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 77  tanggal 28 Oktober 1965.
47

 

2. Fase tahun 1965 s.d 2005 

Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar  dari rakyat 

dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran 

agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 

27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya 

tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga 

fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965 

berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-
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Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

79 tanggal 28 Oktober 1965.
48

 

Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang 

sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan 

peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada 

khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah 

raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja 

Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan 

Alauddin, yang setelah wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna 

(yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan 

menurut versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana 

(yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja 

Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama 

Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama “Alauddin” kepada IAIN 

yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri 

IAIN “Alauddin”, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) 

Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad 

Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga 

(3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5)  buah Fakultas ditandai dengan 

berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 

Tahun 1967 Tanggal 23 November 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan 

Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini 

berkedudukan di Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang 
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selanjutnya dengan Keputusan Presiden  RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah 

dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) 

dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 

Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang 

kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN 

Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 

3. Fase Tahun 2005-Sekarang 

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar atas lahirnya  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 

1989 dimana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 

pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut 

menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-

2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan  Senat IAIN Alauddin serta 

Gubernur  Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin 

Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri 

Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status 

Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah 

menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan 

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 

Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh 

Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 

2005 di Makassar.
49
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Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN 

Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 

7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 

1. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) 

2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 

4. Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) 

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

6. Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 

7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FIK) 

8. Program Pascasarjana(PPs)
50

 

Pada 29 Juli 1993, ide dan saran menyapa itu terwujud dengan 

terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa Sanggar Seni Alauddin (UKK SSA) yang 

dipelopori oleh beberapa mahasiswa dengan pemikiran dengan pemikiran 

cemerlang, dan sekaligus menjadi pendiri UKK SSA. Mereka antara lain adalah:  

a. Zulfahmi Alwi, Fakultas Syariah (Wajo)  

b. M. Yasir Karim, Fakultas Adab (Bulukumba)  

c. Abd. Halim Rimamba, Fakultas Dakwah (Selayar)  

d. Zulfikar Yunus, Fakultas Syari‟ah (Makassar)  

e. Khaeruddin, Fakultas Syari‟ah (Makassar)  

f. Muhammad Ikhsan AR, Fakultas Ushuluddin (Selayar)  

g. Ilham Dharma Putera, Fakultas Adab (Makassar)  

h. Hamdan, Fakultas Ushuluddin (Kendari) 

UKM Seni Budaya eSA awalnya bernama UKK SSA. UKK SSA pertama 
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bertempat/bersekret di balkon gedung I yang berfungsi sebagai gedung serbaguna 

atau belakangan dikenal dengan sebutan Auditorium Sultan Alauddin. Dan pada 

tahun 1996 UKK SSA berpindah ke tempat gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa 

(PKM) kemudian pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 14 September 2009, 

sanggar berpindah tempat ke salah satu tempat di bagian barat kampus (gudang) 

dan sekretariat pengurus bertempat di “bilik 13”.
51

 

UKK SSA awalnya memiliki Studio (kini disebut dengan istilah cabang 

seni) yakni: teater, musik dan vokal, lukis dan kaligrafi, sastra dan media serta 

tilawah. sementara bidang tari belum dijadikan salah satu cabang seni karena 

pihak pimpinan kampus belum menyepakati. Kelima cabang seni di atas 

diaktifkan oleh anggota dalam berbagai kegiatan yang diutamakan yang berbasis 

religi. Penggantian nama UKK SSA (Unit Kegiatan Khusus Sanggar Seni 

Alauddin) dilakukan pada musyawarah anggota ke-2 pada tahun 1999, yakni pada 

masa demisioner kepengurusan Bakri Aladin dan terpilihnya Ridwan Polos, UKK 

SSA diganti menjadi Unit kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eS.A (UKM SB 

eS.A)
52

 

Adapun akronim UKK diganti menjadi UKM karena merupakan kebijakan 

langsung dari birokrasi yang memutuskan mengganti nama dari UKK menjadi 

UKM. Akronim SSA digantikan menjadi eS.A dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Huruf “S” capital jika didiftongkan akan diawali dengan bunyi “e” di 

depan “S” 

b. Antara “eS” dan “A” dipisahkan oleh “titik” sehingga penyebutannya tidak 

terkesan bersambung. Sangat jelas sebagai sebuah singkatan dari nama 

Sultan Alauddin. 
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Pada Musyawarah Anggota ke-3 yakni masa demisioner Ridwan Polos dan 

terpilihnya Muhammad Sadli (2000), kemudian disepakati akronim “eS.A” diubah 

dengan menghilangkan “titik” yang mengantarai huruf “eS” dan “A”, sehingga 

penyebutannya juga memberi kesan bersambung, yakni”eSA”
53

 

Penggunaan nama eSA memiliki beberapa makna yakni: 

a. Makna akronim yakni singkatan dari nama Sultan Alauddin yakni salah 

seorang Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam.  

b. Makna teologis yang menegaskan ketauhidan Allah swt.  

c. Makna budaya yakni huruf ”SA” dalam aksara Bugis Makassar berarti 

SeuwaE (dewata/Tuhan) yang ditulis dalam bentuk “belah ketupat” atau 

“Sulapa Appa” yang dikenal sebagai simbol hakekat manusia 

Pada tahun 2011 UKM Seni Budaya eSA berpindah sekret dari yang 

awalnya berada di kampus I berpindah ke kampus II yang beralamatkan tepatnya 

di gedung PKM kampus II UIN Alauddin Makassar di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 

36, Samata, kabupaten Gowa. UKM Seni Budaya eSA terus mengalami dinamika-

dinamika yang tentunya membawa perubahan di internalnya, sepertinya jumlah 

cabang seni yang awalnya hanya lima cabang seni, sampai pada tahun 2017 

jumlah cabang seni bertambah menjadi delapan cabang diantaranya: teater, musik, 

vokal, tilawah, rupa, sastra, tari dan sinematografi. UIN Alauddin Makassar 

merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang dalam kesehariannya selalu 

ditaburi nilai-nilai religius dalam setiap pembahasan dan jejak langkah. UKM 

Seni Budaya eSA telah berusaha menyumbangkan darma baktinya bagi nusa dan 

bangsa khususnya untuk Kampus UIN Alauddin Makassar. UKM Seni Budaya 

eSA melalui penyelenggaraan aktivitas di bidang seni dan budaya diharapkan 

dapat menghasilkan seniman-seniman yang kreatif, inovatif dan berwawasan 
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Islam. Sebagai organisasi yang hidup dalam institusi Islam, setiap gerak langkah 

UKM Seni Budaya eSA senantiasa dinafasi oleh nilai-nilai keislaman baik dalam 

kehidupan organisasi maupun dalam setiap pola pikir, sikap dan tingkah laku 

sehingga bukan saja menjadi sumber inspirasi dan motivasi, tetapi sekaligus 

menjadi tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan segala eksistensinya yang ada, 

diharapkan mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penerus cita-cita 

Bangsa dan Negara khususnya dibidang Keagamaan.
54

 

4. Struktur Organisasi  

Proses pengorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur 

organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Adapun tugas dan 

tanggung jawab struktur organisasi UKM Seni Budaya eSA:
55

  

a. Pelindung & Penasehat adalah rektor dan wakil rektor UIN Alauddin. 

Lembaga yang memiliki kekuatan legitimatif sebagai dasar bagi setiap 

pelaksanaan kegiatan UKM SB eSA.  

b. Dewan Pembina adalah wakil Dekan III ditambah 3 orang dalam jajaran UIN 

Alauddin Makassar yang dianggap aktif dalam memberikan apresiasi seni 

budaya.  

c. Dewan yang secara formal dapat memberikan arahan kepada UKM SB eSA. 

Dewan Pakar adalah 10 anggota istimewa yang ditunjuk oleh pengurus. 

Dewan yang secara formal dapat memfasilitasi kegiatan secara eksternal 

terhadap UKM SB eSA.  
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d. Badan Pertimbangan adalah 5 mantan presidium yang ditunjuk oleh 

pengurus. Dewan yang secara formal dapat memberikan pertimbangan secara 

internal terhadap UKM SB eSA.  

e. Pengurus Harian harian adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai 

pengurus melalui SK Rektor terhitung sejak pelantikan pengurus sampai 

dinyatakan Demisioner. 

1) Ketua Umum adalah Anggota penuh UKM Seni Budaya eSAyang terpilih 

secara sah dalam Musyawarah Anggota (MUSYANG) dan telah di-SK-

kan oleh Rektor UIN Alauddin. Ketua Umum merupakan 

penanggungjawab. tertinggi dalam struktur kepengurusan dan dengan 

alasan tertentu sewaktu-waktu dapat melimpahkan jabatan untuk 

sementara kepada pengurus inti (presidium) lainnya yang dibuktikan 

dengan Surat Pelimpahan Jabatan Sementara (PJS). Tugas Ketua Umum 

adalah menjalankan mekanisme organisasi dan menjalankan fungsi 

manajemen organisasi (planning, organizing, implementing, controlling 

and evaluating). 

2) Kabid P3A (ketua bidang partisipasi, pemberdayaan dan pembinaan 

anggota ) adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan anggota 

penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi anggota 

penuh dalam masa kepengurusannya, yang menjalankan program kerja 

dalam bidang partisipasi, pemberdayaan dan pembinaan anggota. 

3) Kabid Litbang (Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan) adalah 

pengurus harian (presidium) yang merupakan anggota penuh 

(diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi anggota penuh 

dalam masa kepengurusannya, yang menjalankan program kerja dalam 
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bidang penelitian dan pengembangan wacana berkesenian dan 

kebudayaan. 

4) Sekretaris Umum adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan 

anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi 

anggota penuh selama masa kepengurusannya, yang menjalankan program 

kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. 

5) Wakil Sekretaris Umum adalah pengurus harian (presidium) yang 

merupakan anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang siap 

menjadi anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang bertugas 

mendampingi dan membantu tugas-tugas Sekretaris Umum baik secara 

lisan maupun tulisan.  

6) Bendahara Umum adalah pengurus harian (presidium) yang merupakan 

anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus menjadi 

anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang menjalankan program 

kerja dalam bidang keuangan.  

7) Wakil Bendahara Umum adalah pengurus harian (presidium) yang 

merupakan anggota penuh (diutamakan), atau anggota biasa yang harus 

menjadi anggota penuh dalam masa kepengurusannya, yang bertugas 

mendampingi dan membantu tugas-tugas Bendahara Umum baik secara 

lisan maupun tulisan.  

8) Pengurus Harian dalam menjalankan tugas-tugasnya, dibantu oleh 

pengurus tambahan yang terdiri dari koordinator cabang seni dan 

koordinator rumah tangga. Koordinator Cabang Seni adalah anggota biasa 

yang dianggap aktif dan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai 

koordinator cabang seni yang telah di SK-kan oleh Pengurus harian. 
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Koordinator Cabang seni yang dimaksud adalah sebagai berikut :
56

 

a) Koordinator cabang seni Tilawah  

b) Koordinator cabang seni Teater  

c) Koordinator cabang seni Musik  

d) Koordinator cabang seni Tari  

e) Koordinator cabang seni Rupa  

f) Koordinator cabang seni Sastra  

g) Koordinator cabang seni Sinematografi 

h) Koordinator cabang seni Vokal. 

B. Bentuk Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar dilihat 

dari perspektif Akhlakul Karimah 

1. Kegiatan Eksibanat (Seleksi Bakat dan Minat) 

Salah satu mekanisme pengkaderan di UKM Seni Budaya eSA yaitu 

Eksibanat, mencari mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang memiliki 

kemampuan dan minat berkesenian dan mengajak mereka untuk bergabung 

dengan UKM Seni Budaya eSA di berbagai tingkatan. 

Salah satu dari sekian banyak kegiatan yang ada adalah Tilawah Al Qur'an 

yang merupakan salah satu jenis akhlakul karimah yang mempelajari ilmu-ilmu 

akhlak untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Berbeda dengan 

akhlak yang buruk yang merupakan racun berbahaya dan sumber keburukan yang 

akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah serta penyakit hati dan jiwa yang 

akan menghancurkan makna hidup yang sebenarnya, akhlak atau budi pekerti 

yang baik merupakan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat serta 

mengangkat derajat manusia ke tempat yang mulia. 

Tujuan utama dari kegiatan Eksibanat ini adalah untuk mengundang dan 
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merekrut mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk menjadi calon peserta Eksibanat 

dan mengumpulkan informasi dasar peserta. Kegiatan ini juga membantu peserta 

Eksibanat dalam mengembangkan kualitas seperti akhlakul karimah. 

Adapun salah satu kegiatan Eksibanat yang dapat dilihat dari perspektif 

akhlakul karimah yaitu: 

a. Tilawah  

Tilawah adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mempelajari ilmu 

Al Quran. Secara umum, tilawah dikenal sebagai metode membaca ayat Al Quran 

dengan nada atau irama. 

Tilawah adalah teknik pendidikan moral bagi anggota yang digunakan 

dalam kegiatan Eksibanat. Dimulai dengan menegakkan hukum yang ada, 

memberikan teladan, pembiasaan, memberikan bimbingan, memberikan hukuman 

bagi yang melanggar, dan mengambil i'tibar (pelajaran) dari kisah-kisah terdahulu 

dan kejadian-kejadian yang terjadi. Aset yang paling berharga dalam eksistensi 

manusia adalah keluhuran budi pekerti yang berasal dari akhlak yang tinggi, 

karena kualitas ini membantu seseorang mendapatkan rasa hormat dan 

kewibawaan di masyarakat. Pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk 

mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan siswa dari satu 

periode kehidupan ke periode kehidupan berikutnya hingga mereka mencapai 

tingkat kemampuan tertinggi.
57

 

Peneliti melakukan wawancara kepada Hasliana Salah satu Mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam kegiatan Eksibanat yang diadakan eSA ini saya sebagai anggota 
studio tilawah juga masih sangat minim dalam pengetahuan dalam bidannya 
sendiri karena keterbatasan pengetahuan maupun metode yang digunakan 
oleh pengajar menjadikannya sebagai anggota merasa belum memiliki ilmu 
yang memadai dalam bidang studio tilawah sehingga dalam tampil dalam 
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acara-acara masih sering melakukan kesalahan baik itu mental yang masih 
sering gugup dalam pementasannya maupun keliru dalam bacaannya.”

58
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kegiatan 

yang dilakukan UKM Seni Budaya eSA sebelumnya beberapa anggota rekrut 

memang masih belum mengembangkan diri masing-masing terhadap potensi atau 

keterampilan diri masing-masing anggota. 

Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Reynaldi selaku Ketua Umum 

UKM Seni Budaya eSA adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Segala kegiatan mahasiswa UKM Seni Budaya eSA apa lagi kreativitas 
yang di kembangkan oleh mahasiswa(i) bisa menjadi acuan untuk 
mengembangkan diri mahasiswa dalam berkarya dan mengapresiasikan 
dirinya adapun kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan Eksibanat ini 
dalam perspektif Akhlakul Karimah ini sangat bagus menurut saya selain 
mendukung di bidang keagamaan dan moral”

59
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kegiatan 

Eksibanat dilakukan beberapa tahapan dan metode yang langsung dari mahasiswa 

gunanya untuk mengembangkan kreativitas diri dan karakter pada mahasiswa atau 

anggota yang mulai bergabung di dunia seni.  

Peneliti melakukan wawancara kepada Wildan Hilmawan selaku Pengajar 

Kegiatan Tilawah UIN Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Sebagai pengajar saya menambahkan bahwa saya sangat mengapresiasikan 
kegiatan Eksibanat ini selain bisa menumbuhkan sifat Berakhlakul  Karimah 
serta mahasiswa atau anggota dilatih dalam pembentukan karakter dirinya, 
kami juga memberikan beberapa tahapan dan melakukan tingkat belajar dan 
pemahaman sebelum anggota studio tilawah ini dilatih baik sebelum tampil 
dalam acara-acara agar anggota studio tilawah bisa tampil dengan prima. 
Anggota juga dilatih dengan ayat yang sering dibawakan dalam acara-acara 
yang disesuaikan dengan jenis acara yang dihadirinya.”

60
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pada 

kegiatan Eksibanat yang dilaksanakan di UKM Seni Budaya eSA ini 
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mengembangkan potensi mahasiswa atau anggota yang mau berproses di bidang 

keagamaan dan pembentukan karakter mahasiswa. 

2. Kegiatan Escape (Seleksi Calon Anggota Penuh) 

Seleksi Calon Anggota Penuh (ESCAPE) merupakan salah satu 

mekanisme pengkaderan anggota UKM Seni Budaya eSA. Oleh karena itu Seleksi 

Calon Anggota Penuh (ESCAPE) bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman anggota tentang karya dan proses 

karya. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Zirah Fauziah Salah satu 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam proses anggota UKM salah satunya saya ingin mengembangkan 
karakteristik diri saya untuk terbentuk dan saya ingin kembangkan karena 
menurut saya ilmu yang saya dapati di tempat perkuliahan tidak cukup jika 
saya mempunyai bakat di dalam diri saya”

61
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dengan 

adanya kegiatan yang diselenggarakan UKM Seni Budaya eSA menjadikan 

pembentukan karakter bagi mahasiswa-mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Reynaldi selaku Ketua Umum 

UKM Seni Budaya eSAadapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Pada dasarnya UKM Seni Budaya eSA salah satu tujuan kami untuk 
membentuk karakter mahasiswa diantaranya memberikan ruang kepada 
siapa saja yang ingin memperdalam bakatnya dalam proses eksibanat dan 
escape ini kita membentuk beberapa program di dalamnya seperti 
pembentukan karakter, mengembangkan bakat dan minat menyeleksi 
mahasiswa sesuai bidangnya semuanya sampai pembentukan karakter 
akhlakul karimah. agar tujuannya bisa bernilai positif.”

62
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa 

pembentukan karakter mahasiswa di mulai dengan beberapa tahapan dan program 
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yang dikeluarkan oleh pihak ukm seni budaya menggambarkan beberapa proses 

pembentukan diri atau karakter misalnya pembentukan akhlakul karimah. 

C. Proses pelaksanaan UKM Seni Budaya eSA dalam pengembangan akhlak 

pada program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) UKM Seni Budaya 

eSA dalam pembentukan Akhlakul  Karimah 

Akhlak dalam bahasa Indonesia biasanya dipahami sebagai hal yang sama 

dengan moral dan etika dalam bahasa Inggris, yang mencakup karakter, 

kesopanan, dan tata krama. Manusia akan menjadi sempurna jika mereka 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terpuji dan menjauhkan diri dari semua moral 

yang tercela. Moral bisa berarti baik atau buruk secara bahasa, tergantung pada 

sistem nilai yang digunakan sebagai landasan atau standar. Kata "akhlak" selalu 

diartikan secara positif di Indonesia. 

Individu yang berperilaku baik sering disebut sebagai individu yang 

bermoral, sedangkan mereka yang berperilaku buruk disebut sebagai tidak 

bermoral. Sedangkan secara istilah, moralitas mengacu pada seperangkat prinsip 

yang mengatur bagaimana manusia berperilaku di muka bumi. Sistem nilai yang 

dimaksud adalah sistem nilai Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai 

sumber nilainya dan teknik pemikiran Islam yang dikenal sebagai ijtihad sebagai 

mode analisisnya. Sikap dan perilaku yang dimaksud meliputi pola interaksi 

dengan Tuhan, sesama manusia (termasuk diri sendiri), dan alam.
63

 Akhlak adalah 

kualitas manusia yang bisa jadi baik atau buruk. Akhlak tidak selalu identik 

dengan pengetahuan, ucapan, atau tindakan seseorang yang mungkin saja sangat 

berpengetahuan luas tentang akhlak yang baik dan buruk, tetapi tidak selalu 

disertai dengan kemuliaan akhlak. Seseorang mungkin saja berbicara dengan cara 

yang lembut dan tulus, tetapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Dengan kata 
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lain, akhlak adalah sifat-sifat manusiawi yang melekat pada diri seseorang sejak 

lahir. Al-Qur'an sering menggarisbawahi bahwa pertumbuhan dan perkembangan 

akhlak akan menentukan apakah akhlak itu bermanfaat atau berbahaya bagi 

seseorang.
64

 

Adapun proses pembentukan akhlakul  karimah pada program Seleksi 

Bakat dan Minat (EKSIBANAT) UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan 

Akhlakul  karimah diantaranya: 

1. Pembentukan Akhlak 

Karena ada beberapa sudut pandang ahli yang menyatakan bahwa 

pembentukan akhlak adalah tujuan utama pendidikan, maka membahas masalah 

pembentukan akhlak pada dasarnya sama dengan membahas tujuan pendidikan. 

Sebagai contoh, Muhammad Athiyah al-Abrasyi, yang pandangannya dikutip oleh 

Abuddin Nata, menyatakan bahwa pendidikan karakter dan akhlak adalah inti dan 

tujuan pendidikan Islam. Ahmad D. Marimba berpendapat dengan cara yang sama 

bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan setiap Muslim, 

yaitu untuk menjadi hamba Allah-khususnya, hamba yang percaya kepada-Nya 

dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan menerima Islam. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Wildan Hilmawan Selaku Pengajar 

Kegiatan Tilawah UIN Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak 
adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras dan pembinaan 
(muktasabah), bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah yang ada 
dalam diri manusia termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu 
syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal 
dengan cara dan pendekatan yang tepat. Akan tetapi, menurut sebagian ahli 
bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting (garizah)”

65
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam 
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pembentukan akhlak dilakukan beberapa dasar yang ditanamkan pada diri 

manusia sehingga melakukan beberapa pendekatan yang sifatnya positif. 

Hal ini diungkapkan pula oleh Arwini Saputri Salah satu Mahasiswa Uin 

Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Kalau saya, alhamdulillah sangat penting bagi saya bergabung di UKM 
Seni Budaya eSA ini memberikan sumbangsi kepada diri saya sendiri dalam 
belajar adanya Akhlakul  Karimah sangat penting dalam kehidupan manusia 
tentunya misalnya kita diajar dalam syariat Islam cara menghargai sesama 
manusia, belajar tajwid yang benar dalam Al-Qur‟an memberikan hal-hal 
positif pada pola kehidupan sangat mendasar bagi kehidupan untuk 
kedepannya.”

66
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa 

pembentukan akhlakul karimah tidak lain dapat dikembangkan dalam proses diri 

sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

2. Pembentukan Akhlakul  Karimah dalam diri  

Untuk membentuk karakter seseorang, pembelajaran harus mengarah pada 

pengembangan akhlakul karimah, terutama jika mereka adalah anak-anak muda 

yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Tujuan dari pendidikan akhlak dan 

pengembangan akhlak adalah sama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Pendidikan akhlak Islam bertujuan untuk membantu manusia menjalani hidup 

sesuai dengan kebenaran dan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Allah 

swt. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Muhammad Reynaldi selaku ketua 

umum UKM Seni Budaya eSA adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam Proses pendidikan atau pembentukan akhlakul  Karimah bertujuan 
untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan 
terwujud secara kukuh dalam diri seseorang apabila setiap empat unsur 
utama kebatinan diri yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat dan daya 
keadilan, Berjaya dibawa ke tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap 
satunya boleh dengan mudah menaati kehendak syarak dan akal. Akhlak 
mulia merupakan tujuan pokok pembentukan akhlak Islam ini. Akhlak 
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seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai 
yang terkandung dalam al-Qur‟an.”

67
  

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam 

pembentukan akhlakul  karimah tidak lain mempunyai tujuan positif dalam diri 

manusia sesuai dengan ajaran Islam. 

Hal ini di ungkapkan Wildan Hilmawan selaku Pengajar Kegiatan Tilawah 

UIN Alauddin Makassar adapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam pembentukan proses karakter mahasiswa, dari kegiatan Tilawah 
memang memberikan asumsi dasar dan pengantar lebih khususnya dalam 
pembentukan karakter masing-masing mahasiswa sesuai minat dan bakatnya 
yang bisa ia tekuni tapi dalam pembentukan karakter akhlakul  karimah 
sangat penting ia tanamkan dalam diri bukan hanya melalui pendidikan tapi 
dalam kehidupan sehari-harinya.”

68
 

UKM Seni Budaya eSA menawarkan pendampingan lebih lanjut untuk 

pembentukan diri setiap mahasiswa, sesuai dengan minat dan keahliannya, 

berdasarkan hasil wawancara yang telah disebutkan di atas, yang menyoroti 

pentingnya pengembangan karakter dalam menumbuhkan rasa percaya diri. 

UKM Seni Budaya eSA lebih menekankan pada pembentukan dan 

pendampingan daripada sekedar pengajaran dalam membentuk akhlakul karimah. 

Karena memberikan informasi atau mengaplikasikannya adalah satu-satunya 

definisi pengajaran yang digunakan di sini. Selain itu, pembentukan akhlakul 

karimah cenderung menekankan pada pengembangan kemandirian, bekerja sama 

dalam bersosialisasi, dan saling menghargai satu sama lain baik melalui 

pendidikan maupun cara lainnya. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Lailatun Nafi‟ah salah satu Alumni 

UKM Seni Budaya eSA  adapun kutipan wawancaranya: 

“Kegiatan UKM Seni Budaya eSA disini di dasari pada pembentukan diri 
serta keterampilan diri disini saya sangat mengapresiasi  kegiatan-kegiatan 
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yang sifatnya positif seperti pelaksanaan kegiatan Escape dan Eksibanat 
yang merupakan seleksi para anggota mulai dari 4 tahapan ya di lalui mulai 
dari sosialisasi, registrasi, proposal dan pertunjukan atau konsultasi, 
presentasi dan proses pertunjukan. Sedangkan tahapan Eksibanat tidak jauh 
beda dengan Escape diantaranya yaitu sosialisasi, indoor dan outdor serta 
pengukuhan dan kegiatan Haflah Al-Quran”

69
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa tahapan dan 

proses pelaksanaan yang di lakukan di suatu kegiatan  UKM Seni Budaya eSA  

memberikan manfaat bagi mahasiswa yang bergabung khususnya dalam 

pembentukan akhlakhul kharimah salah satu kegiatan Haflah Al-Qur‟an juga 

merupakan agenda untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman isi Al-Qur‟an melestarikan seni dan budaya Qur‟ani serta ajang untuk 

silahtuhrahmi. 

D. Tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN 

Alauddin Makassar. 

Akhlak menurut Al-firuzabadi dikutip dari bukunya M Rabbi bahwa 

akhlak, “Berasal dari bahasa Arab, al-khulqu atau al-khuluq yang berarti watak, 

dalam kamus “Al-Muhith mengatakan,” Al-khulqu atau al-khuluq berarti watak, 

tabiat, keberanian, atau Agama.”
70

 Menurut etimologinya, akhlak adalah bentuk 

masdar dari kata akhlaq, yukhliqu, atau ikhlaqon, yang menunjukkan temperamen, 

sikap, atau karakter dasar seseorang serta ketaatannya pada peradaban yang baik 

dan norma-norma agama. Khuluq juga digunakan untuk menggambarkan sifat 

lahir dan batin seseorang, serta kesopanan dan tata krama. 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik-buruk atau mulia dan 

tercela. Al-Quran dijadikan sebagai patokan utama untuk memperbaiki akhlak. 

Dimulai dari akhlak pribadi, keluarga dan seterusnya hingga lingkungan tempat 

tinggal maupun lingkungan pekerjaannya. Sumber akhlak adalah al-Qur‟an dan 
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al-Hadits, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada 

konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik-buruk, 

terpuji-tercela, semata-mata karena syara‟ (al-Qur‟an dan Sunnah) menilainya 

demikian. Al-Qur‟an sebagai dasar akhlak menerangkan tentang Rasulullah saw. 

sebagai suri tauladan (uswatun khasanah) bagi seluruh umat manusia. 

Segala sesuatu yang membuat orang bahagia di dunia dan akhirat dikenal 

sebagai akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Karena prinsip-prinsip 

mahmudah Nabi saw. telah diikuti selama bertahun-tahun oleh para akademisi 

yang dihormati dan para sahabatnya.
71

 

Adapun Tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar yaitu: 

1. Akhlak Terhadap Allah 

Berbudi luhur kepada Allah meliputi tunduk hanya kepada-Nya, bersabar, 

dan ridha terhadap hukum-hukum-Nya - baik yang berkaitan dengan syariah 

maupun takdir - dan tidak mengajukan keberatan terhadap keduanya. Tauhid 

kepada Allah ditunjukkan dengan mengesakan-Nya dan mengakui bahwa Dia 

adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid, atau keyakinan kepada Allah Yang Maha 

Kuasa, adalah landasan Islam. Tauhid dapat berupa pengakuan bahwa hanya 

Allah yang memiliki sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah, selain kesempurnaan 

nama dan sifat. 

Muhammad Reynaldi selaku ketua umum UKM Seni Budaya eSA adapun 

kutipan wawancaranya yaitu: 

“Salah satu tujuan kami dalam proses pembentukan Akhlakul  Karimah 
salah satunya Akhlak terhadap sang pencipta (Allah) dalam artian 
Mentauhidkan Allah yaitu dengan cara mengesakan Allah, mengakui bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah. Dasar agama Islam adalah iman kepada Allah 
yang Maha ESA, yang disebut dengan tauhid. Tauhid dapat berupa 
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pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifat Rububiyah dan 
Uluhiyah, serta kesempurnaan nama dan sifat.”

72
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa salah satu 

tinjuan atau tujuan dari proses pembentukan akhlakul karimah itu sendiri beriman 

kepada Allah serta mengajarkan beberapa pembentukan diri sesuai dengan Syariat 

Islam. 

Akhlak yang baik dan terpuji suatu aturan atau norma yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta. Akhlak 

mahmudah (akhlak terpuji) atau disebut pula dengan akhlak al karimah (akhlak 

yang mulia). Temasuk akhlak al karimah antara lain adalah ridha kepada Allah, 

cinta dan beriman kepada-Nya, beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul 

Allah, hari kiamat, takdir Allah, taat beribadah, selalu menepati janji, 

melaksanakn amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qana‟ah (rela 

terhadap pemberian Allah), tawakkal (berserah diri), sabar, syukur, tawadhu‟ 

(merendahkan diri), berbakti kepada kedua orang tua, dan segala perbuatan yang 

baik menurut pandangan atau ukuran Islam.
73

 

2. Akhlak terhadap diri sendiri 

Istilah "akhlak yang baik" (mahmudah) mengacu pada akhlak yang 

senantiasa berada di bawah arahan Allah, yang dapat menghasilkan sifat-sifat 

yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti kesabaran, tawadhu', dan 

segala sesuatu yang baik. 

Dibutuhkan berbagai macam cara bagi UKM Seni Budaya eSA untuk 

memberikan pengembangan diri dalam rangka membangun sifat-sifat yang 

membentuk Akhlakul Karimah. Strategi adalah sekelompok strategi untuk 
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kegiatan guru yang membantu mereka melakukan kegiatan yang diinginkan 

selama pelajaran berlangsung. Sebagai sarana untuk menyampaikan pengajaran 

kepada siswa, teknik pendidikan juga membutuhkan berbagai modalitas 

pengajaran yang dapat disesuaikan dengan subjek yang dibahas. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Muhammad Reynaldi selaku ketua 

umum UKM Seni Budaya eSAadapun kutipan wawancaranya yaitu: 

“Dalam beberapa kegiatan yang berhubungan akhlakul karimah memang 
kita butuh pemahaman serta pembelajaran yang baik pula kepada para 
anggota untuk memberikan contoh-contoh konkret, mempraktikan dan 
membiasakan mengikuti perintah Tuhan tersebut dalam hubungan-Nya 
dengan berbuat baik kepada sesama manusia, dan dengan alam jagat raya. 
Misalnya, memberikan contoh dan pembiasaan akhlak mulia, bersikap baik 
terhadap keluarga, sahabat dan sesama, bergaul dengan komunitas yang 
berbeda”

74
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa memberikan 

contoh-contoh yang mempraktikan dan membiasakan kepada anggota agar 

membentuk karakter diri menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian saya mengenai Kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah) sebagai berikut: 

1. Bentuk Kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar dilihat 

dari perspektif Akhlakul Karimah yaitu a) Kegiatan Eksibanat (Seleksi Bakat 

dan Minat) Eksibanat merupakan salah satu mekanisme pengkaderan di 

UKM Seni Budaya eSA untuk merekrut mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

yang memiliki bakat dan minat di di bidang seni menjadi anggota UKM  Seni 

Budaya eSA melalui berbagai tahapan. Pada kegiatan Eksibanat yang 

dilaksanakan di UKM Seni Budaya eSA ini mengembangkan potensi 

mahasiswa atau anggota yang mau berproses di bidang keagamaan dan 

pembentukan karakter mahasiswa. b) Kegiatan Escape (Seleksi Calon 

Anggota Penuh) Seleksi Calon Anggota Penuh (ESCAPE) merupakan salah 

satu mekanisme pengkaderan anggota UKM Seni Budaya eSA. Oleh karena 

itu Seleksi Calon Anggota Penuh (ESCAPE) bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman anggota tentang karya 

dan proses karya. 

2. Proses pelaksanaan UKM Seni Budaya eSA dalam pengembangan akhlak 

pada program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) UKM Seni Budaya 

eSA dalam pembentukan Akhlakul  Karimah. Adapun proses pembentukan 

Akhlakul  Karimah pada program Seleksi Bakat dan Minat (EKSIBANAT) 

UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan Akhlakul  Karimah diantaranya: 

a) Pembentukan akhlak, b) Pembentukan Akhlakul  Karimah dalam diri  
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3. Tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan UKM Seni Budaya eSA UIN 

Alauddin Makassar. Adapun Tinjauan Akhlakul  Karimah dalam kegiatan 

UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar yaitu: a) Akhlak Terhadap 

Allah, b) Pembentukan akhlak terhadap diri sendiri. 

B. Implikasi 

1. Peneliti berharap agar kegiatan UKM Seni Budaya eSA bisa 

mengembangkan beberapa kegiatan yang sifatnya pembentukan karakter 

(Akhlakul  Karimah) 

2. Peneliti berharap agar perekrutan anggota UKM Seni Budaya eSA bisa 

berkembang dari sebelumnya dalam memberikan kesempatan anggota dalam 

berkarya. 

3. Hasil penelitian ini mrupakan suatu sumber referensi yang akan datang dan 

memperluas wawasan bagi pembaca tentang Kegiatan UKM Seni Budaya 

eSA UIN Alauddin Makassar (Tinjauan Akhlakul Karimah). 
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LAMPIRAN  

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam pengembangan 

karakter melalui akhlakul karimah? 

2. Apa saja program UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan akhlakul 

karimah? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi UKM Seni Budaya eSA dalam 

merekrut anggota? 

4. Kendala apa saja yang dialami dalam perekrutan UKM Seni Budaya eSA? 

5. Apa saja kegiatan yang ada di UKM Seni Budaya eSA? 

6. Strategi apa saja yang dilakukan pelatih dalam pembentukan karakter 

Akhlakul Karimah? 

7. Upaya apa yang dilakukan UKM Seni Budaya eSA dalam pembentukan 

Akhlakul Karimah? 

8. Bagaimanakah proses pembentukan Akhlakul Karimah dalam 

melaksanakan kegiatan? 

9. Apa saja yang dilakukan pelatih dalam membentuk karakter anggota yang 

mempunyai bakat yang berbeda? 

10. Bagaimanakah proses perkembangan Akhlakul Karimah dalam kegiatan 

UKM Seni Budaya eSA?  
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Gambar I 

Wawancara kepada Muh. Reynaldi Selaku Ketua Umum UKM Seni Budaya 

eSA Pada Tanggal 22 November 2022 
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Gambar II 

Wawancara kepada Hasliana Selaku Anggota eSA Pada Tanggal 29 

November 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III 

Wawancara kepada Arwini Saputri Selaku Anggota  eSA Pada Tanggal 27 

November 2022  
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Gambar IV 

Wawancara kepada Zirah Fauziah Selaku Anggota eSA Pada Tanggal 28 

November 2022  
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Gambar V 

Wawancara kepada Wildan Hilmawan  Selaku Selaku Pengajar Tilawah eSA 

UIN Alauddin Makassar Pada Tanggal 20 November 2022  
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Gambar VI 

 

Wawancara kepada Lailatun Nafiah  Selaku Alumni UKM Seni Budaya eSA 

UIN Alauddin Makassar Pada Tanggal 6 Juni 2023 
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