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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

Be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

Er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

Es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 ف 

 

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

El 

 م 

 

mim 

 

m 

 

Em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

En 

 و 

 

wau 

 

w 

 

We 

 هـ 

 

ha 

 

h 

 

Ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 

 

ya 

 

yang 

 

 

Ye 

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

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

(’). 

 

2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

T N Huruf Lain Nama 

 Fath}ah a a اِْ

 Kasrah i I اِِ

 d}ammah u U اِ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa  : كْ يْ فِْ

 h}aula  : حْ وْلِْ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ىِ|ِ...ِِِْاِ...ِِْ  fath}ah dan alif 
atau ya>’ 

a> 
a  dan garis di 

atas 

 <kasrah dan ya>’ i  ِ    ىِ
i  dan garis di 

atas 

 d}ammah dan     وِ
wau 

u> 
u  dan garis di 

atas 

Contoh: 

 ma>ta : م اْتِْ

 <rama : رْمْ ى

 qi>la : قِ يْ لِْ

 yamu>tu : يْ م  وْتِ 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i ِْى ْ  
 

fath}ah dan wau au a dan u ِْو ْ  
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الْأطْفْالِِِِِ رْوْضْ ة  : raud}ah al-at}fa>l 

ِِ الْْ ف اْضِ  لْةِِِ الْْ مْ دِيْ نْ ة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ِِ الْ حِْ كْ مْ  ة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربّْ ْ ناِْ

 <najjaina : نْ جّ يْْ  ناِْ

ِِ الْ ْ حْ قِّ  : al-h}aqq 

 nu“ima : ن  عّ ِ مِْ

 aduwwun‘ : عْ د وِ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عْ لِ ىِ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عْ ربْ ِ ىِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِالِ  

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
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dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الْشَّ مْ سِ 

ِِ الْزَّل ْ زلْ ْ ة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ِِ الْ ْ فْ لْسْ فْة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الْ ْ ب  ِ لدِْ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : ت أْْم  ر وْنِْ

 ‘al-nau : الْ  نَّ وْعِ 

 syai’un : شْ يْءِ 

 umirtu : أ مِ رْتِ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (اِلل) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 
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اللِِِدِي نِْ   di>nulla>h  ِِبِِلل billa>h   

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

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

اللِِِرْح  ْ مْةِِِفِِِْه  مِْ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

SD = Sekolah Dasar 

SMP = Sekolah Menengah Pertama 

SDM = Sumber Daya Manusia 
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ABSTRAK 

Nama : Sarifuddin 

NIM : 80200221062    

Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Syariah dalam Tradisi Perkawinan 

Masyarakat Mandar di Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju 

 

 Penelitian dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana prosesi 

perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju? 2) 

Bagaimana bentuk tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang bernilai 

pendidikan syari’ah di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju? 3) Bagaimana 

perwujudan nilai-nilai pendidikan syari’ah pada tradisi perkawinan masyarakat 

Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju? 

 Penelitian kualitatif jenis studi kasus, menggunakan instrumen pedoman 

wawancara dan alat dokumentasi untuk mengumpul data pada sumber data 

primer dan sekunder yang diolah dan dianalisis dengan model miles dan 

huberman melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan konklusi 

data. 

 Hasil penelitian dideskripsikan, yaitu: 1) Proses perkawinan dalam 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, melibatkan 

tahap-tahap: pencarian calon (mambala’ba), menjaga harmoni sosial (messisi’), 

pelamaran (mettumae), penentuan perkawinan (mattandajari/maccandring), 

persiapan fisik (messou), pemberian daun pacar (melattigi), pengiringan 

pengantin (metindor), akad nikah (nikka), duduk bersama 

(me’orotosiala/situdangan), makan bersama (mande-ande kaweng), mengantar 

pengantin perempuan (Miende’), hingga ziarah kubur (Massiarai ku’bur). 2) 

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju, mengalami pengaruh enkulturasi budaya lokal dengan ajaran 

Islam, sehingga terjadi asimilasi nilai budaya dan nilai-nilai Islam. Beberapa 

aspek tradisi perkawinan sejalan dengan ajaran Islam, seperti pencarian calon 

yang berlandaskan pada kriteria tertentu dan pelamaran yang dilakukan dengan 

itikad baik. Namun, ada juga aspek tradisi yang tidak sejalan dengan nilai 

pendidikan syari’ah, seperti pemahaman terhadap "sekupu" yang bisa 

menimbulkan pemborosan, lamaran atas dasar paksaan yang bertentangan dengan 

Islam, serta penentuan waktu perkawinan berdasarkan hari tertentu yang baik, 

yang mungkin tidak selalu sesuai dengan panduan bermusyawarah dalam Islam. 

3) Tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, Kabupaten 

Mamuju, terdapat sejumlah nilai-nilai pendidikan syari’ah yang dapat ditemukan, 

baik dalam aspek ibadah maupun mua’amalah. Dari segi ibadah, nilai kesaksian 

dan kesucian terwujud melalui duduk pengantin yang disaksikan oleh keluarga 

besar, serta dalam akad nikah yang mencakup doa-doa. Dalam konteks nilai 
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mua’amalah, nilai persaudaraan dan kesatuan yang tercermin dalam ibadah haji 

diwujudkan dalam seluruh rangkaian kegiatan perkawinan. 

 Implikasi penelitian, yaitu: perlunya pendidikan dan kesadaran 

masyarakat tentang nilai-nilai syari’ah yang sesuai dan penting dalam tradisi 

perkawinan. Pendidikan yang mendalam mengenai nilai-nilai agama Islam dan 

bagaimana menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam tradisi 

budaya dapat membantu menjaga kesinambungan dan harmoni dalam praktik 

perkawinan. 
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ABSTRACT 

Name  : Sarifuddin 

Student’s ID  : 80200221062 

Title   : Sharia Education Values in the Marriage Traditions of the  

  Mandar Community in Kec. Mamuju Mamuju Regency 

 

Research with problem formulation: 1) How is the wedding procession of 

the Mandar community in Mamuju District, Mamuju Regency? 2) What are the 

forms of marriage traditions of the Mandar community that have the value of 

sharia education in Mamuju District, Mamuju Regency? 3) How are the values of 

Sharia education realized in the marriage traditions of the Mandar community in 

Mamuju District, Mamuju Regency? 

Case-study type qualitative research used interview guide instruments and 

documentation tools to collect data from primary and secondary data sources, 

which are processed and analyzed using the Miles and Huberman model through 

data reduction, data presentation, and data conclusion. 

The results of the research are described: 1) The marriage process in the 

Mandar community in Mamuju District, Mamuju Regency, involves the stages: 

searching for candidates (mambala'ba), maintaining social harmony (messisi'), 

proposal (mettumae), determining marriage (mattandajari /maccandring), 

physical preparation (messou), giving henna leaves (melattigi), bridal 

accompaniment (metindor), marriage contract (nikka), sitting together 

(me'orotosiala/situdangan), eating together (mande-ande kaweng), seeing off the 

bride and groom women (Miende'), to grave pilgrimages (Massiarai ku'bur). 2) 

The marriage tradition in the Mandar community in Mamuju District, Mamuju 

Regency, experiences the influence of local cultural enculturation with Islamic 

teachings, resulting in the assimilation of cultural values and Islamic values. 

Several aspects of marriage traditions align with Islamic teachings, such as 

searching for candidates based on specific criteria and applications carried out in 

good faith. However, there are also aspects of tradition that are not in line with 

Sharia educational values, such as the understanding of "sekupu" which can lead 

to waste, proposals based on coercion which is contrary to Islam, and 

determining the time of marriage based on a particularly auspicious day, which 

may not always be following the guidelines for deliberation in Islam. 3) In the 

marriage traditions of the Mandar community in Mamuju District, Mamuju 

Regency, several Sharia educational values can be found, both in worship and 

mua'amalah. In terms of worship, the value of testimony and holiness is realized 

through the bridal sitting witnessed by the extended family and the marriage 

contract, which includes prayers. In the context of mua'amalah values, the values 

of brotherhood and unity reflected in the Hajj pilgrimage are realized in the 

entire series of wedding activities. 

Research implications: Public education and awareness about Sharia 

values that are appropriate and important in marriage traditions are needed. In-

depth education regarding Islamic religious values and how to respect and 
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integrate these values within cultural traditions can help maintain continuity and 

harmony in marital practices. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya. Berbagai macam bentuk budaya terdapat di wilayah Indonesia. Salah 

satu bentuk budaya yang masih sangat kental dipegang oleh masyarakat 

Indonesia adalah dalam hal perkawinan. Selain itu, manusia memang diciptakan 

sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk selalu menjalin hubungan 

dengan orang lain. Seseorang yang telah memasuki usia dewasa awal secara 

naluriah akan memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang lebih serius 

dengan lawan jenis. Adapun pemenuhan naluri tersebut yaitu melalui adanya 

perkawinan. 

Keragaman kebudayaan, harus dilestarikan, bukan saja oleh pemerintah 

melainkan juga oleh semua lapisan masyarakat, karena tanpa pembinaan dan 

pelestarian niscaya budaya-budaya yang menjadi milik dan kebanggaan bangsa 

Indonesia lambat laun akan hilang. Salah satu tradisi yang masih kuat 

dipertahankan oleh masyarakat adalah tradisi perkawinan masyarakat.1 

Tradisi dalam konteks secara kebudayaan merupakan kebiasaan yang 

telah dikerjakan terus-menerus sehingga sulit untuk ditinggalkan dan bahkan 

bagian dari kehidupan suatu individu atau kelompok komunitas, bahkan dapat 

terjadi pada suatu negara kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.2 

 

 1Mugni, “Eksistensi Larangan Perkawinan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan 

Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)”, Skripsi (Makassar: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Muhammadiyah  Makassar, 2019), h. 4. 

 2Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin 

UniversityPress, 2014), h. 5. 



2 

 

 

 

Tentu saja tradisi yang dimiliki setiap daerah memiliki perbedaan  

tertentu. Ini dikarenakan, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki letak 

perbedaan dari kondisi geografis, kepercayaan, adat-istiadat warisan nenek 

moyang. 

Hal ini, tidak mengherankan jika adat perkawinan yang ada di Indonesia 

itu berbeda beda. Namun adanya perbedaan budaya perkawinan tentunya tidak 

dapat terlepas dengan agama. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang berjalan 

di tengah-tengah masyarakat antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya 

sebatas pada dorongan seksual saja, melainkan perkawinan atau pernikahan 

merupakan suatu bentuk ikatan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang 

dibenarkan, perkawinan juga merupakan sunnatullah dan bahkan menjadi 

kewajiban setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. 

Indonesia tidak hanya memiliki beragam suku, dialek berbeda-beda, dan 

adat istiadat yang banyak. Indonesia juga  terdiri dari beberapa pulau salah 

satunya ialah pulau Sulawesi, di mana pulau Sulawesi tersebut terdiri atas 

beberapa Provinsi, di antara Provinsi yang ada ialah Provinsi Sulawesi Barat. 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi baru di Indonesia, Provinsi Sulawesi 

Barat merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan yang  begitu 

luas. Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004, dan Ibu kota dari 

Provinsi Sulawesi Barat ialah Mamuju. 

Suku mandar adalah salah satu suku dari sekian banyak suku di Indonesia 

yang mendiami provinsi Sulawesi Barat . Hal ini menjadikan tradisi suku Mandar 

di Mamuju  begitu kental, salah satunya ialah tradisi dari adat perkawinan. 

Tradisi perkawinan masyarakat Mandar ini banyak dipengaruhi oleh 

berbagai adat atau pembauran budaya seperti pengaruh Hindu, Islam  dan budaya 
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asing. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa tradisi ini sangat dipegang kuat 

oleh masyarakat tanpa mereka mengetahui latar belakangnya. 

Tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang 

harus dilestarikan sejauh mungkin, tanpa menghambat tumbuhnya kreativitas 

individual. Selain itu, tradisi merupakan persambungan yang tidak dapat begitu 

saja dihilangkan tanpa menimbulkan akibat-akibat besar bagi kehidupan 

individual dan komunitas. 

Kedatangan Islam  selalu mengakibatkan adanya perombakan komunitas 

atau” pengalihan bentuk” yakni adanya transformasi sosial menuju ke arah yang 

lebih baik. Akan tetapi, pada saat yang sama, kedatangan Islam  tidak mesti 

memotong masa lampau komunitas itu sendiri (disruptif), Islam  dapat juga ikut 

melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa 

dipertahankan dari ajaran. 

Perkawinan dalam Islam  adalah akad yang menghalalkan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan 

hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan oleh syara,3 sejalan dengan firman Allah swt. dalam 

QS al-Nisa’/4: 1 . 

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبثََّ   يِ خَلَقَكُم م  رَبَّكُمُ ٱلََّّ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ  يُّ
َ
َٰٓأ يَ

كََنَ   َ ٱللََّّ إنَِّ   ٗۚ رحَۡامَ
َ
وَٱلۡۡ بهِِۦ  تسََاءَٓلوُنَ  يِ  ٱلََّّ  َ ٱللََّّ وَٱتَّقُواْ   ٗۚ وَنسَِاءٓا ا  كَثيِرا رجَِالٗا  مِنۡهُمَا 

 عَلَيۡكُمۡ رَقِيباا   
Terjemahnya: 

 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

 

 3Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

2000), h. 3. 



4 

 

 

 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.4 

Shihab menfasirkan lafadz khalaqa minha zaujaha bahwa Allah 

menciptakan dari nafis wahida itu pasangannya, mengandung makna bahwa 

pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu dalam 

perasaan dan pikiran, cita dan harapan, gerak dan langkah, bahkan menarik dan 

menghembuskan nafas.5 

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan menarik 

untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan 

hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang 

luhur dan sentral yaitu rumah tangga. 

Tentunya perkawinan bukan hanya sebagai acara biasa saja melainkan 

merupakan nilai adat yang begitu tinggi, seperti halnya prosesi pernikahan yang 

dilakukan pada masyarakat Mandar. Adapun rangkaian adat perkawinan yang ada 

di Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahap 

pencarian calon (mambala’ba), bertanya apakah ada jalan (messisi’), melamar 

(mettumae), mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus 

mattandajari atau penentuan tanggal perkawinan (maccandring), mandi sauna 

(messou), upacara pemberian daun pacar (melattigi), mengiring (metindor), akad 

nikah (nikka), duduk pengantin (me’orotosiala/situdangan), (mande-ande 

kaweng), mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki 

(Miende’), ziarah kubur (Massiarai ku’bur).6  

 

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Yayasan 

Penterjemahan Al-Qur’an, 2011), h. 114. 

5M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mibah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Volume 

2  (Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 332. 

 6Harlina, “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten 

Polewali Mandar”, Tesis (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 

Makassar 2019), h. 8 
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Masyarakat Mandar adalah masyarakat penganut agama Islam, sehingga 

nilai-nilai budaya termasuk pelaksanaan proses upacara perkawinan dapat 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam  yang mereka anut. Konsep-konsep inilah 

yang akan diteliti kaitannya dengan budaya di Mamuju dan ajaran Islam, 

khususnya tentang proses upacara perkawinan. 

 Menururt Daulay, ketika pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan 

keseharian berbaur dengan budaya masyarakat setempat, maka sulit untuk 

memisahkan antara agama dan budaya, sebab dapat terjadi pembauran antara 

agama dan budaya, demikian pula sebaliknya, sehingga ajaran agama yang 

bersumber dari Allah swt., telah membentuk prilaku, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.7 

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk menelitinya tentang 

”Nilai-nilai Pendidikan Syariah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju”, guna mengungkap nilai-nilai 

pendidikan syari’ah dalam tradidi tersebut sehingga dapat dipahami oleh 

masyarakat dan dapat disaring dan tentu saja yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam  harus dibuang jauh-jauh. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 1. Fokus Penelitian 

 Didasarkan pada penelitian kualitatif yang memandang suatu gejala 

bersifat holistik (menyeluruh, dan tidak terpisah-pisahkan) dengan masalah yang 

terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian pada masalah tertentu. Batasan 

masalah inilah yang disebut fokus penelitian.8  

 

7Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), h. 39. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 
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 Sebagai fokus penelitian, peneliti membatasi pada satu pokok masalah, 

yaitu tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten 

Mamuju yang bernilai pendidikan syari’ah. Fokus penelitian tersebut 

dideskripsikan atau diuraikan menjadi beberapa domain yang dipandang penting 

untuk diteliti. 

 2. Deskripsi Fokus 

   Spradley dalam Yusuf menyatakan, bahwa a focused refer to a single 

cultural domain or a view related domains yang berarti fokus itu merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang berhubungan dalam situasi sosial.9 

Atas dasar itu, maka beberapa domain yang berhubungan dalam fokus penelitian, 

diuraikan dalam bentuk matriks berikut ini. 

Tabel 1.1 

Matriks Fokus dan Uraian Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Tradisi perkawinan 

masyarakat Mandar 

yang bernilai 

pendidikan syari’ah 

di Kecamatan 

Mamuju 

Kabupaten 

Mamuju  

Prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju 

Bentuk tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang 

bernilai pendidikan syari’ah di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju 

Perwujudan nilai-nilai pendidikan syari’ah pada tradisi 

perkawinan dalam masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju  

C. Rumusan Masalah 

 Meskipun masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan 

dapat berubah setelah turun ke lapangan, tetapi masalah yang dirumuskan 

 
CV Alfabeta, 2013), h. 207. 

9A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 367. 
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sebelumnya dimungkinkan terus dilanjutkan dalam penelitian lapangan 

sebagaimana adanya.10 Atas dasar itu, maka masalah pokok pada penelitian ini 

adalah tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang bernilai pendidikan syari’ah 

di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang dijabarkan menjadi beberapa 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju? 

2. Bagaimana bentuk tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang bernilai 

pendidikan syari’ah di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju? 

3. Bagaimana perwujudan nilai-nilai pendidikan syari’ah pada tradisi perkawinan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju? 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka menampung hasil dari penelitian yang relevan serta dapat 

digunakan untuk memberi sudut pandang dan gambaran bagi peneliti. 

Sebagaimana apa yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada berupa karya 

ilmiah, seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan berbagai hasil penelitian 

terdahulu lainnya.  

Literatur penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, tentunya 

memiliki frekuensi yang sama dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Adapun kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini, yaitu 

tentunya penelitian yang diinginkan oleh peneliti, dengan melihat beberapa 

literatur penelitian terdahulu memiliki letak perbedaan dengan penelitian peneliti 

dan literatur lain, penelitian yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam  Dalam 

Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten 

 

10A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,  

h. 366. 
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Mamuju. Ada beberapa karya ilmiah seperti disertasi, tesis, jurnal, dan buku yang 

di jadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dan memperkaya kajian 

teoritis dalam penelitian ini, adapun karya tulisnya antara lain: 

Penelitian Harlina dengan judul “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi 

Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar”.11 Hasil penelitian 

telah membahas berawal dari pencarian calon istri sampai kepada selesainya 

tahapan pelaksanaan perkawinan, menurut budaya setempat. Adapun perbedaan 

dari penelitian di atas bahwa, penelitian di atas hanya membahas Nilai-nilai 

Malaqbiq pada perkawinan masyarakat suku Mandar, sedangkan penelitian 

peneliti lebih membahas dari segi nilai pendidikan syariah terhadap perkawinan 

masyarakat suku Mandar.  

Penelitian Harlina dengan judul “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi 

Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar” yang menyimpulkan 

bahwa upacara perkawinan masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar 

pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan kegiatan pelaksanaan. Mulai dari 

tahapan pra-nikah, tahapan nikah, dan tahapan sesudah perkawinan pada 

pelaksanaan rangkaian kegiatan yang berurutan yang tidak boleh saling tukar 

menukar. Adapun perbedaan dari penelitian di atas bahwa, penelitian di atas 

hanya membahas adat dan tahapan perkawinan pada masyarakat suku Mandar, 

sedangkan penelitian peneliti lebih membahas pada masalah nilai-nilai 

pendidikan keIslaman, dan tahapan perkawinannya. 

 Idrus Sere, penelitiannya berjudul “Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan 

Islam  Dalam Perkawinan Menurut Adat-Istiadat Komunitas Wabulo Buton”, 

penelitian tersebut menjelaskan ketika menemukan fakta bahwa pada 

 

11Harlina, “Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten 

Polewali Mandar”, Tesis (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 

Makassar 2019), h. 9 
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pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, 

memberikan kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam  di dalam perkawinan 

menurut adat istiadat. 

Komunitas Wabula Buton adalah apabila komunitas Wabula Buton 

melakukan perkawinan sesuai dengan prosedur menurut adat istiadat maka akan 

semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam  hidup dari keseharian kehidupan 

mereka, dan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa meningkatnya kenakalan 

generasi muda komunitas Wabula Buton, pergaulan bebas, dan perzinaan maka 

akan melahirkan anak keturunan yang lemah dalam berbagai hal kehidupan yang 

akan menghancurkan masa depan mereka. Upaya orang tua adalah hendaknya 

orang tua menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam  pada anak mereka.12 

Perbedaan yang ada pada penelitian peneliti dengan penelitian ini, bahwa 

penelitian ini membahas tentang kontribusi sedangkan penelitian peneliti hanya 

membahasa pada nilai-nilai pendidikan, dan adapun perbedaannya terletak pada 

lokasi penelitian. 

E. Tujuan dan Kegiatan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada penelitian yang dipandang sebagai cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan tertentu, antara lain penemuan,13 maka tujuan 

umum penelitian ini adalah mengungkap nilai-nilai pendidikan syari’ah yang 

terwujud dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

 

12Idrus Sere, “Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat 

Istiadat Komunitas Wabula Buton”, Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, 2015), h. 9. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1-3. 



10 

 

 

 

Kabupaten Mamuju, dan menjawab rumusan masalah sebagai tujuan khusus, yaitu  

untuk:  

a. Mendeskripsikan prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju. 

b. Mengungkap bentuk tradisi perkawinan masyarakat Mandar yang bernilai 

pendidikan syari’ah di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

c. Menganalisis perwujudan nilai-nilai pendidikan syari’ah pada tradisi 

perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

 2. Kegunaan Penelitian 

   Sebagaimana penelitian pada umumnya yang dibuktikan dengan data 

yang hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah,14 sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

secara teoretis dan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

   Penelitian yang menghasilkan temuan, diharapkan berguna untuk 

memberikan pemahaman tentang aspek tradisi perkawinan yang bernilai 

pendidikan syari’ah kepada masyarakat dalam rangka memisahkan budaya 

dengan ajaran Islam, dan mengantisipasi terjadinya dekadensi ajaran Islam di 

masa datang.  

   Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan 

pengetahuan bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti 

setelahnya. Sebagai sumbangsih pada bidang akademik terutama pada jurusan 

Pendidikan Agama Islam  program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 

sehingga penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya kajian tentang nilai pendidikan syariah perkawinan 

 

14Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, h. 3. 
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dalam perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju kabupaten 

Mamuju. 

b. Kegunaan Praktis 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca khususnya bagi penulis untuk memahami adanya nilai pendidikan 

syariah dalam perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju. Sehingga 

dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin menambah 

pengetahuan tentang tradisi perkawinan Masyarakat Mandar khususnya di daerah 

Mamuju. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Nilai Pendidikan  

1. Pengertian Nilai Pendidikan  

 Secara filosofi, nilai sangat erat kaitannya dengan etika. Etika juga sering 

disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan 

dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika 

dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi 

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam , maka sumber etika 

dan nilai yang paling sahih adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. 

dan kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.1 

 Nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu yang baik, bermanfaat dan 

paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah 

kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, 

berguna dan dapat membuat orang yang\ menghayatinya menjadi bermartabat.2 

 Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian 

manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga para beberapa 

orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui 

pengajaran dan latihan.3 

 
 1Said Agil Husin Al Munawar, Akulturasi Nilai-Nilai Qur’an dalam Sistem Pendidikan 

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

 2Abdul Kadir Muhammad, Ilmu Sosiologi Budaya Dasar, (Jakarta: Pt Citra Aditya 

Bakhti, 2008), h. 81 

3Yuliawan, Dhedhy. "Pembentukan Karakter Anak Dengan Jiwa Sportif Melalui 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan." Journal of Sportif 2.1 (2016): 101-112. 
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 Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) 

dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang 

secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti 

termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan 

kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan 

dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka 

semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan 

mengharumkan negaranya. 

 Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa 

Arabnya adalah “ tarbiyah ”, dengan kata kerja “ rabba ”. Kata pengajaran dalam 

bahasa Arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “ ‘allama “. Pendidikan 

dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “ tarbiyah wa ta’lim “ sedangkan “ 

Pendidikan Islam  “ dalam bahasa Arabnya adalah “ Tarbiyah Islamiyah “.4 

 Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi 

Muhammad SAW seperti terlihat dalam Q.S al-Isra 17; 24. 

كِْمْاِربْ َّيْانِِصْغِير ه مْا
ِٱرۡحْۡ ِمِنِْٱلرَّحْۡةِِوْق لِرَّبِّ  ا   ٗ  وْٱخۡفِضِۡلَْ مْاِجْناْحِْٱلذ لِّ

Terjemahnya : 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil"( Q.S. al-Isra 
17: 24 )5 

 Pengertian pendidikan dari segi istilah seperti yang lazim dipahami 

sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, 

menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi 

 
 4Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: Rajawali Pers 2003), h.3. 

 5Kementerian Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: Safa Media 2015), h. 

284 
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motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide 

pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam 

pengertian sekarang. Orang Arab Mekah yang tadinya penyembah berhala, 

musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan Nabi 

mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah 

Allah Tuhan Yang Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut dan hormat pada 

orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang dicita-citakan 

oleh ajaran Islam . 

 Dengan itu Nabi telah mendidik, membentuk kepribadian yaitu 

kepribadian muslim dan sekaligus berarti Nabi Muhammad SAW adalah seorang 

pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia, 

kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam . Cirinya ialah perubahan sikap 

dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam . Untuk itu perlu adanya 

usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang 

keberhasilannya. Dengan demikian, secara umum dapat kita katakana bahwa 

pendidikan Islam  itu adalah pembentukan kepribadian muslim. 

 Pendidikan dalam Islam  merupakan syariat Islam  tidak akan dihayati 

dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui 

proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta 

berakhlak baik sesuai ajaran Islam  dengan berbagai metode dan pendekatan. 

Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan Islam  itu lebih banyak ditujukan 

kepada kepribadian sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik 

bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di segi lainnya, pendidikan Islam  

tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis.6 

 
 6Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara 2000), h. 28 
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 Ajaran Islam  tidak memisahkan antara iman dan amal Shaleh. Oleh 

karena itu pendidikan Islam  adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan 

amal. Dan karena ajaran Islam  berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku 

pribadi masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan 

Rasul, selanjutnya para ulama pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban 

mereka. 

 Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya 

peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses 

pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang 

peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia 

melestarikan hidupnya7. Pendidikan Islam  adalah usaha orang dewasa muslim 

yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah ( kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam  ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya. 

 Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogis 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha 

yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental. 

 
 7 Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, Pengantar Pendidikan, h. 2. 
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Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami 

perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Menurut John 

Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia, 

sedangkan pendidikan menurut Langeveld ialah setiap usaha, pengaruh 

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri, dan pendidikan dalam pandangan J. J 

Rousseau adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-

kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa, serta Ahmad D. 

Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.8 

 Syariah menurut etimologi berarti sumber air yang dituju (didatangi) 

untuk minum. Kemudian kata syariah itu digunakan oleh orang-orang Arab 

dalam arti jalan yang lurus. Perubahan arti dari maknanya yang asli yakni 

“sumber air” menjadi jalan yang lurus, karena sumber air “mata air” merupakan 

sarana untuk hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang menempati 

dunia ini selalu memerlukan air. Sebagaimana disebutkan QS al-Anbiyâ’, 30. 

 Pengertian syariah menurut terminologi, antara lain seperti disebutkan 

oleh Mannâ‘ Khalil al- Qaththân ialah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk 

para hamba-Nya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, maupun tatanan 

kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna 

merealisasikan kebahagiaan mereka, baik di dunia, maupun di akhirat. Menurut 

Muhammad Ali al-Thahanâwî, syariah ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh 

 
8 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.2. 
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Allah untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai 

hukum furū’ (cabang) dan al-‘amaliyah (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah 

“ilmu fiqh”, atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan (i‘tiqâd) 

yang disebut hukum pokok dan kepercayaan, yang untuknya dihimpunlah “ilmu 

kalam”. Syara’ (syariah) disebut juga dengan al-Dîn dan al-Millah (agama).\ 

Kata Syari'ah dan pecahannya dalam Al-Quran ditemukan sebanyak lima 

kali. Menurut Djazuli kata "Syariah" secara etimologi mempunyai banyak arti. 

Salah-satunya "syari'ah" yang berarti ketetapan Allah bagi hamba-hamba-Nya. 

Dan juga bisa diartikan dengan, jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan 

yang menuju ke air atau juga bisa berarti jelas. Mahmud Syaltut dalam Al-Islam  

Aqidah wa Syari'ah menyebutkan kata syari'ah berarti jalan menuju sumber air 

yang tidak pernah kering. Kata syari'ah juga diartikan sebagai jalan yang 

terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syari'ah bagi kehidupan 

manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan manusia , 

orang Islam  maupun non muslim dan alam sekitarnya. Sedangkan Mohammad 

Syalabi mengetimologikan syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada hukum 

Islam  yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, yang terkam dalam al-

Qur'an dan sunah nabi.9 

 Pada dasarnya kata syari'ah dalam Islam  mencakup seluruh petunjuk 

agama Islam , baik yang menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, 

dan hukum-hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Namun seiring 

berjalannya waktu, pengertian syari'at sendiri mengalami perkembangan. Dimana 

pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam  di abad kedua dan ketiga, 

masalah akidah mengambil nama tersendiri, yaitu usuluddin, sedangkan masalah 

etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah akhlak. 

 
9Baharuddin Ismail. "Upaya Orangtua dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam 

Pada Anak Usia Dini." Forum Paedagogik. Vol. 8. No. 2. 2016. h. 23. 
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Karena itu, istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami historical 

continuity, yang apada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum 

yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini kata Syariat Islam  identik 

dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. 

 Menurut ajaran Islam, syari'at ditetapkan Allah menjadi patokan hidup 

setiap muslim. Sebagai jalan hidup, ia merupakan the way of life umat Islam . 

Menurut Mohammad Idris Syafi'i (Imam Syafi'i) dala kitab beliau ar Risalah, 

syariat adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan 

kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku 

manusia. Para ahli hukum Islam  banyak yang mengikuti perumusan yang dibuat 

oleh Imam Syafi'i ini.10  

 Dalam rumusan Imam Syafi'i ini ada dua hal yang disatukan. Bagian 

pertama "peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu" menunjuk pada 

syari'ah, sedangkan bagian kedua "kesimpulan-kesimpulan" yang berasal dari 

wahyu itu menunjuk pada fiqih. Oleh karena itu, dalam praktik makna syariat 

lalu disamakan dengan fikih. Sebagai ketetapan Allah baik berupa larangan 

maupun dalam bentuk suruhan, syari'at mengatur jalam hidup dan kehidupan 

manusia. 

 Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat adalah norma hukum dasar yang 

diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam , baik dalam berhubungan 

dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini 

dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw sebagai rasul-

Nya. Karena itu, syariat terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadist. 

Menurut sunnah Nabi Muhammad saw, umat Islam  tidak akan pernah keliru atau 

 
10Baharuddin Ismail. "Upaya Orangtua dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam 

Pada Anak Usia Dini." Forum Paedagogik. Vol. 8. No. 2. 2016. h. 23. 
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sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, selama mereka berpegang teguh 

pada al-Qur'an dan sunnah.11 

 Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat, bahwa terminologi syariah 

dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti 

luas, syariah dimaksudkan adalah keseluruhan norma agama Islam , yang 

meliputi seluruh aspek, baik aspek doktrinal, maupun aspek praktis. Dalam arti 

sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam , yaitu bagian 

yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkrit manusia, 

seperti ibadah, nikah, berjual-beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan 

Negara dan seterusnya. Apabila istilah “hukum Islam ” hendak digunakan untuk 

menterjemahkan istilah “syariah” maka yang dimaksud adalah syariah dalam arti 

sempit. 

 2. Hakikat Pendidikan Islam 

 Pendidikan merupakan unsur penting bagi eksistensi suatu bangsa untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, bahkan kemajuan suatu bangsa sangat 

ditentukan kemajuan pendidikannya. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan 

merupakan salah satu elemen suatu bangsa dalam mengembangkan sumber daya 

manusia yang maju dan berkualitas. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia 

sejak dilahirkan  tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi dibekali dengan 

berbagai potensi untuk berkembang dalam berbagai lingkungan pendidikan, 

sebagaimana firman Allah di dalam QS al-Nahl/16: 78. 

ئ اِوْجْعْلِْلْك م ِالسَّمْعِِِْوْاللِ  ِوْالْأبْْصْارِْوْالْأفْْئِدْةِِِْأْخْرْجْك مِمِّنِب ط ونِِأ مَّهْاتِك مِْلَِْتْ عْلْم ونِْشْي ْ
ِلْعْلَّك مِْتْشْك ر ونِِْ

 

 
11Baharuddin Ismail. "Upaya Orangtua dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam 

Pada Anak Usia Dini." Forum Paedagogik. Vol. 8. No. 2. 2016. h. 23. 
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Terjemahnya: 

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

 Perkembangan potensi manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 

Apabila anak hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang taat beragama, maka 

besar peluang bagi anak tersebut untuk berkembang ke arah yang religius. 

Patutlah Rasulullah saw. memberi pernyataan melalui sabdanya tentang pengaruh 

penting lingkungan dalam membentuk kepribadian anak, bahwa: 

ِعْنِْأْبِِسْلْمْةِْبْنِِعْبْدِِالرَّحْْنِِعْنِْأْبِِه ريْ ِْ ِعْنِْالز هْريِِّ ثْ نْاِابْن ِأْبِِذِئْب  ثْ نْاِآدْم ِحْدَّ رةِْْحْدَّ
فأِْْ الْفِطْرْةِِ عْلْىِ ي ولْد ِ مْوْل ود ِ وْسْلَّمِْك ل ِ عْلْيْهِِ الَِِّ  صْلَّىِ النَّبِ ِ قاْلِْ قاْلِْ عْنْه ِ الَِِّ  بْ وْاه ِرْضِيِْ

سْانهِِ. جِّْ راْنهِِِأْوِْيُ  13ِي  هْوِّدْانهِِِأْوِْي  نْصِّ
Artinya:  

 Adam menceriterakan kepada kami berita dari Ibn Abi Zi'b yang diterima 
dari al-Zuhri yang diterima dari Abu Salamah ibn 'Abd al-Rahma>n, dari 
Abu Hurairah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Setiap anak dilahirkan 
dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, 
atau Nasrani, atau Majusi”.14 

 Peran lingkungan, termasuk orang tua dalam lingkungan keluarga 

dipandang penting dalam membentuk kepribadian anak. Baik atau buruknya 

kepribadian anak, sangat tergantung pada lingkungan yang memengaruhinya, 

sebab potensi anak berkembang melalui pengaruh lingkungan. 

 Dijelaskan oleh Syarifudin, bahwa manusia merupakan kesatuan jasmani 

dan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki potensi untuk berpikir 

(cipta), berperasaan (rasa), dan berkehendak (karsa), bahkan berpotensi untuk 

beriman dan bertakwa kepada Allah swt., serta berpotensi berbuat jahat yang 

 
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 

Penterjemahan Al-Qur’an, 2011), h. 413. 

13Al-Ima>m Abu 'Abd Alla>h Muh}ammad ibn Isma>'il bin Ibrahi>m bin al-Mugi>rah bin 

Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, S{ahih al-Bukha>ri, juz II (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 104.  

14Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an (Cet. 1; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 48. 
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dalam eksistensinya berdimensi personalitas (individualitas), sosialitas, 

moralitas, berkebudayaan, dan keberagamaan.15 

 Manusia sebagai makhluk berkebudayaan dan berkeagamaan, berpotensi 

untuk mengamalkan nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama dalam kehidupan, 

baik dalam kehidupan perseorangan (individual) maupun dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Pengamalan nilai-nilai budaya dan agama tersebut dapat 

dimungkinkan apabila anak memahami budaya dan agamanya, dan pemahaman 

itu diperoleh melalui belajar.  

 Winkel dalam Usman menjelaskan, bahwa potensi belajar yang dimiliki 

manusia merupakan bekal yang sangat mendasar, dan berkat potensi itu, manusia 

sejak berabad-abad yang lalu telah berkembang, dan tetap terbuka kesempatan 

yang luas baginya untuk memperkaya diri dan mencapai taraf kebudayaan yang 

lebih tinggi selama berusaha secara terus menerus melakukan penemuan baru 

dengan memanfaatkan hasil temuan ilmiah yang telah digali oleh 

generasi.generasi terdahulu.16 

 Melalui belajar, manusia dapat mencapai taraf kebudayaan tertentu 

sehingga potensi belajar merupakan unsur penting dalam pendidikan Islam, 

bahkan Allah swt. menganjurkan agar manusia memanfaatkan potensi belajar 

yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan ilmu pengetahuan, sesuai 

firman Allah swt. dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

بِِلْقْلِْ عْلَّمِْ الَّذِيِ الْأْكْرْم ِ وْربْ كِْ اقْ رأِْْ ِ عْلْق  مِنِْ نسْانِْ الِْْ خْلْقِْ خْلْقِْ الَّذِيِ ربِّْكِْ بِِسْمِِ مِِاقْ رأِْْ
نسْانِْمْاِلَِْْيْ عْلْمِِِْ ِعْلَّمِْالِْْ

 

15Tatang Syarifudin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 16. 

16H. Syahruddin Usman, Belajar dan Pembelajaran: Perspektif Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 5. 
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Terjemahnya: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.17 

 Rais menjelaskan bahwa membaca dalam ayat tersebut, bukan saja 

bermakna sempit dengan membaca secara harfiah pada goresan di atas kertas, 

tetapi megandung makna yang luas, mencakup membaca kalam Allah yang 

tergores dalam alam semesta, baik berupa fakta-fakta yang kasat mata, maupun 

yang tersebut dalam kejadian-kejadian, proses, sebab-akibat, dan sebagainya.18 

Jelaslah, bahwa membaca merupakan aktivitas penting bagi manusia agar dapat 

mengungkap rahasia alam. 

 Dijelaskan oleh al-Syaibany, bahwa dengan menjadikan Islam dan 

kebudayaan Islam sebagai sumber dan titik tolak asasi bagi falsafah pendidikan 

dan pengajaran pada segala tingkat dan jenisnya, tidaklah menafikkan adanya 

sumber-sumber yang lain, baik bersifat individual maupun sosial sebagai rujukan 

dalam membina falsafah pendidikan Islam.19 

 Langgulung dalam Ramayulis menjelaskan, bahwa potensi dasar 

manusia mengandung nilai-nilai yang terangkum dalam asma’ al-husna sehingga 

pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia, sebab bagaimanapun sederhana komunitas manusia itu,  

memerlukan pendidikan.20 Atas dasar itu, maka dalam pengertian umum, 

kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di 

dalamnya. 

 

17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1079. 

18H. M. Amien Rais (ed.), Al-Islam dan IPTEK I  (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1998), h. 62. 

19Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatu al-Tarbiyatu al-Islamiyatu. Terj. 

Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 43. 

20Ramyulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 28. 
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 Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan mengantar peserta didik 

untuk mencapai taraf kedewasaan tertentu, sedangkan peserta didik sebagai 

pribadi integral merupakan kesatuan  yang menyatukan unsur yang bersifat 

jasmani dan rohani, sehingga pemberian bimbingan dan bantuan yang bersifat 

rohani, merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan pemberian bimbingan 

dan bantuan yang bersifat jasmani. 

 Secara umum, pendidikan dipandang oleh Natsir dalam Azra sebagai 

pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan makna 

kemanuasiaan dalam arti yang sesungguhnya.21 Pendidikan dalam konteks ini 

dimaknai sebagai upaya memimpin manusia dalam mengalami pertumbuhan 

jasmani dan perkembangan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan 

sebagai manusia yang sesungguhnya. 

 Sejalan dengan itu, Makmun memandang pendidikan dalam arti luas, 

mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan 

lingkungannya, baik secara formal, nonformal, maupun informal dalam rangka 

mewujudkan dirinya sesuai tahapan perkembangan secara optimal agar mencapai 

taraf kedewasaan tertentu.22 

 Pendidikan mengandung makna yang luas, mencakup seluruh aktivitas 

individu dalam berinteraksi dengan berbagai jenis lingkungan pendidikan, baik di 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat untuk 

mencapai taraf kedewasaan tertentu sesuai tahapan perkembangan dan 

pertumbuhannya.  

 

 

21Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 5. 

22H. Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Suatu Sistem Pengajaran 

Modul (Cet. IX; Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 22. 
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 Menurut Daradjat, dkk., pemaknaan pendidikan terkait dengan istilah 

tarbiyah yang berarti pendidikan, dan ta’lim yang berarti pengajaran dari bahasa 

Arab, sehingga tarbiyah wa ta’lim diartikan sebagai pendidikan dan pengajaran, 

sedangkan tarbiyah Islamiyah diatikan sebagai pendidikan Islam.23 Pendidikan 

Islam sebagai terjemahan dari tarbiyah Islamiyah, mengandung makna yang luas, 

mencakup pengajaran, bimbingan, dan latihan dalam berbagai lingkungan 

pendidikan. 

   Manusia pada dasarnya membutuhkan perawatan, bimbingan, dan 

pengembangan segenap potensinya ke arah yang positif melalui suatu upaya yang 

disebut al-tarbiyah, al-ta’dib, al-ta’lim, atau yang dikenal dengan istilah 

pendidikan.Pendidikan dalam makna sama dalam konteks ini, merupakan 24  

terjemahan dari istilah al-tarbiyah, al-ta’dib, al-ta’lim. 

   Abdul Fattah Jalal dalam Syarifuddin mengemukakan bahwa, Islam 

memandang proses ta’lim lebih universal dari pada tarbiyah, sebab ketika 

Rasulullah saw. mengajarkan tilawah al-Qur’an kepada kaum muslimin, tidak 

terbatas pada membuat mereka sekadar dapat membaca, tetapi membaca dengan 

dengan perenungan yang berisi pemahaman, pengertian, penanaman amanah, 

sehingga Rasulullah saw. membawa kepada tazkiyah (peyucian) berupa 

penyucian diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri mereka berada 

dalam kondisi yang memungkinkan menerima al-hikmah.25  

 

 

23Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam. Edisi Pertama (Cet. VI; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 25. 

24Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. 20. 

25Tatang Syarifudin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 35. 
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   Atas dasar itu, maka tarbiyah yang berarti pendidikan, mengandung 

makna yang berbeda dengan ta’lim yang berarti pengajaran. Meskipun demikian, 

pendidikan (tarbiyah) dalam konteks sistem pendidikan nasional di Indonesia, 

mengandung makna yang lebih luas dari pada pengajaran (ta’lim). 

   Azra mengemukan, bahwa pendidikan yang dihubungkan dengan Islam, 

secara totalitas inheren dengan istilah tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib yang 

mengandung makna sangat mendalam, menyangkut manusia dan masyarakat, 

serta lingkungan yang dalam hubungan dengan Tuhan, saling berkaitan satu sama 

lain.26 

   Segenap proses interaksi manusia dengan lingkungan dapat disebut 

pendidikan dalam arti luas. Berbagai bentuk interaksi tersebut merupakan 

manifestasi fungsi kekhalifahan manusia yang memamang diciptakan untuk 

mengabdi hanya kepada Allah swt., dan mengolah lingkungan, baik lingkungan 

sosial maupun lingkungan alam bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di 

muka bumi.  

   Mengolah lingkungan sosial dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan 

untuk merubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik, sesuai firman Allah 

swt., dalam QS Ali ‘Imran/3: 159. 

ِلنِتِْلَْ مِِْ نِْالَِِّ ِعْن ْه مِْفبِْمْاِرْحْةْ ِمِّ كِ نتِْفْظًّاِغْلِيظِْالْقْلْبِِلَْنفْض واِمِنِْحْوْلِكِْفاْعْف  وْلْوْ
ِالْم تْ وكِّْلِيِِِْإِنَِّاللِِْزْمْتِْفْ تْ وكَّْلِْعْلْىِاللِِوْاسْتْ غْفِرِْلَْ مِْوْشْاوِرْه مِْفِِالْأْمْرِِفإِْذْاِعِْ ب  ِيُِ 

Terjemahnya: 

  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.27 

 

26Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III, 

h. 5. 

27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103. 
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   Berlaku lemah lembut dalam mendidik inilah yang menyebabkan peserta 

didik dapat mengalami perubahan perilaku dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai rahmat dari Allah swt., sehingga pendidikan menurut Islam 

merupakan bentuk pengabdian kepada Allah swt. 

   Pendidikan Islam dalam konteks pendidikan di Indonesia merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional, sebab 

pendidikan Islam telah diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, 

baik pendidikan Islam sebagai lembaga dan mata pelajaran, maupun pendidikan 

Islam sebagai nilai dengan ditemukannya nilai Islam dalam sistem pendidikan 

nasional.28 

   Pendidikan Islam dalam penelitian ini, lebih dititikberatkan pada 

pendidikan Islam sebagai nilai berupa nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi 

tertentu sebagai unsur sosial budaya yang mengakar dan dijunjung tinggi oleh 

masyarakatnya. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan, bahwa: 

  Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat.29 

   Mengacu pada undang-undang tersebut di atas, maka nilai-nilai 

pendidikan Islam sebagai kekhasan agama diselenggarakan secara inheren dengan 

nilai-nilai sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat, sedangkan tradisi merupakan unsur sosial budaya yang tumbuh dan 

berkembang dalam suatu masyarakat, sehingga nilai-nilai pendidikan Islam dapat 

dinafestasikan melalui tradisi masyarakat. 

 

28H. Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indomnesia (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2012), h. 3. 

29Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: BP Panca Usaha, 2013), h. 6. 
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   Pendidikan Islam sebagai nilai dalam sistem pendidikan di Indonesia, 

secara implisit tergambar dalam definisi pendidikan menurut pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu: 

  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.30 

   Kekuatan spiritual keagamaan Islam, pengendalian diri, dan akhlak 

mulia, merupakan nilai-nilai pendidikan Islam minimal yang diharapkan dimiliki 

oleh peserta didik setelah menjalani proses belajar dan pembelajaran yang 

diselenggarakan secara sadar dan terencana oleh pendidik dalam suatu 

lingkungan pendidikan, baik pendidikan informal di lingkungan keluarga, 

pendidikan formal di lingkungan sekolah, maupun pendidikan nonformal di 

lingkungan masyarakat. 

   Dijelaskan oleh Jalaluddin bahwa pendidikan agama pada hakikatnya 

adalah pendidikan nilai, sehingga pendidikan agama di lembaga pendidikan 

bagaimanapun akan berpengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak, 

tetapi besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor 

yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama.31 

   Pendidikan Islam sebagai penddiikan nilai sudah barang tentu 

mengandung nilai-nilai tertentu untuk ditanamkan melalui berbagai kegiatan 

pendidikan kepada peserta didik agar dapat berperan aktif dalam berbagai bidang 

kehidupan di masa datang.  

 

30Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 4. 

31Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet. XVIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 257. 
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   Sejalan dengan itu, Langgulung dalam Azra merumuskan pendidikan 

Islam sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.32 

   Pendidikan Islam dipandang sebagai penyiapan generasi penerus 

pembangunan melalui proses pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai Islam agar 

dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia yang berilmu amaliyah dan 

beramal ilmiah untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. 

   Dikaitkan dengan penyiapan generasi penerus pembangunan, Ali dan 

Daud memandang pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 

untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai-nilai yang 

dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat, baik melalui proses pengajaran, 

pelatihan maupun indoktrinasi.33 

   Sebagai proses pemindahan nilai-nilai, maka pendidikan Islam sebagai 

proses pemindahan nilai-nilai ajaran Islam kepada orang lain  dalam masyarakat, 

dimaksudkan sebagai upaya pengembangan potensi manusia melalui pengajaran 

untuk mengembangkan aspek kognitif, bimbingan untuk mengembangkan aspek 

afektif, dan pelatihan untuk mengembangkan aspek psikomotor. 

   Meskipun pengertian pendidikan belum terdapat pada zaman Nabi 

sebagaimana yang lazim dipahami sekarang, tetapi Daradjat, dkk. memandang 

bahwa usaha dan kegiatan Nabi saw. menyampaikan seruan agama dengan 

berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan 

berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung 

 

32Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 6. 

33Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Cet. 

I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 137. 
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pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim, telah mencakup arti pendidikan 

dalam pengertian sekarang.34 

   Pendidikan Islam secara konseptual memang belum ditemukan pada 

masa Rasulullah saw., tetapi pendidikan Islam secara praktis telah diamalkan 

oleh Rasulullah saw. pada awal menyerukan ajaran Islam melalui contoh, melatih 

keterampilan berperilaku Islami, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pembentukan kepribadian Islam seutuhnya (kaffah). 

   Seiring dengan perkembangan zaman, dan penyebaran Islam ke berbagai 

wilayah menyebabkan terjadinya enkultasi (pembudayaan) pendidikan Islam 

yang selain disesuaikan dengan kemajuan zaman, juga disesuaikan dengan 

budaya masyarakat. Implikasinya, pendidikan Islam mengalami perkembangan 

makna yang lebih luas. 

   Syahidin mengemukakan, bahwa sejalan dengan lajunya pertumbuhan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan pendidikan akan 

menjadi sangat penting, karena di samping kemajuan ilmu pengetahuan yang 

menuntut sumber daya manusia yang berkualitas (khalifah di muka bumi), juga 

pendidikan berperan sebagai pengarah dari lajunya perkembangan pengetahuan 

itu sendiri sehingga hasilnya tidak akan merusak nilai-nilai kemanusiaan.35 

   Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk sumber 

daya manusia muslim yang berkualitas dalam menyongsong kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar manusia terdidik dapat mengambil peran sebagai 

khalifiah di muka bumi. 

   Terkait dengan itu, Jalaluddin mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengerahan potensi yang dimiliki 

 

34Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 27. 

35Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. 20. 
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anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat 

kejadiannya, sehingga pendidikan Islam tidak terbatas pada institusi 

(kelembagaan) atau lapangan pendidikan tertentu, tetapi mencakup ruang lingkup 

yang luas.36 

   Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan bagian 

yang dari pendidikan agama yang telah dirumuskan pada pasal 1 ayat 1 Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah, yaitu: 

 Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 
mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 
melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.37 

   Jelaslah, bahwa pendidikan Islam dilakukan untuk memberikan 

pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik agar 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai pengetahuan, sikap, 

kepribadian, dan keterampilan inilah yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik 

dari pendidikan Islam.  

a. Aspek Pemberian Pengetahuan dalam Pendidikan Islam  

   Pengetahuan merupakan unsur penting yang diberikan kepada anak 

melalui upaya pendidikan Islam, sebab Islam yang bersumber dari Alquran, 

meletakkan dasar yang kuat tentang ilmu pengetahuan, baik berbentuk 

pernyataan maupun perintah yang mewajibkan, seperti yang secara tegas 

dinyatakan oleh Allah swt. dalam QS al-Taubah/:122. 

 

36Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet. XVIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 16. 

37Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Jakarta: 

Kemenag RI, 2010), h. 3. 
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الْمِ  ليِْنفِر واِكْافَّةِ وْمْاِكْانِْ الدِّينِِِِِؤْمِن ونِْ فِِ ليِّْ تْ فْقَّه واِ طاْئفِْة ِ ن ْه مِْ مِّ فِرْقةْ ِ ِ مِنِك لِّ نْ فْرِْ فْ لْوْلَِْ
ِوْليِ نذِر واِقْ وْمْه مِْإِذْاِرْجْع واِإلِيْْهِمِْلْعْلَّه مِْيُْْذْر ونِِْ

Terjemahnya: 

  Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.38 

   Anjuran memperdalam pengetahuan dimaksudkan agar umat Islam 

mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, sebab hanya 

dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengkaji dan mengungkap isi alam 

bagi kemakmuran dan kebahagiaan hidup manusia itu sendiri. 

   Meskipun pengetahuan terbatas pada sekadar tahu yang di dapat dari 

pengalaman, berbeda dengan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang diketahui 

dengan jalan keterangan sebagai dasar yang kokoh. Seodjono dalam Sobur 

mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai hasil upaya manusia dalam mencari 

kebenaran tentang sesuatu, melalui suatu penelitian dengan berbagai alat dan 

persyaratannya, serta disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari, 

disebarluaskan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia.39 

   Pendidikan Islam bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi 

ilmu pengetahuan sebagai suatu kebenaran yang diperoleh manusia dari suatu 

penelitian dengan menggunakan alat menurut syarat-syarat ilmiah yang disusun 

secara sistematis. 

   Daradjat, dkk. menyebut jumlah pengetahuan Islam yang diajarkan 

sebagai nilai material, bahwa pertambahan ilmu agama Islam berarti 

pertambahan pada setiap aspeknya, dan semakin besar peluang untuk mencapai 

 

38Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 301-302. 

39Alex Subur, Psikologi Umum. Edisi Revisi. (Cet. VI; Bandung: CV Pustaka Setia, 

2016), h. 34. 
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keridhaan Allah swt., sehingga ilmu pengetahuan merupakan alat yang harus 

dimiliki manusia jika hendak mencapai kesempurnaan dirinya.40 

   Orang berilmu pengetahuan  menurut Rais (ed.) berarti menguasai ilmu 

dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya, sedangkan 

ilmu pengetahuan diperoleh dengan menggunakan alat berupa berpikir, sehingga 

berpikir merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.41 Proses 

memperoleh ilmu pengetahuan membutuhkan suatu alat yang disebut berpikir, 

sesuai firman Allah swt. dalam QS Ali ‘Imran/3: 190-191. 

ِِ الْألْْبْاإِنَّ لأِّ ولِِ ِ لَْيَْت  وْالن َّهْارِِ اللَّيْلِِ وْاخْتِلْفِِ وْالْأْرْضِِ السَّمْاوْاتِِ خْلْقِِ الَّذِينِِْفِِ بِِ
مْاِِِيْذْك ر ونِْاللِْ ربْ َّنْاِ وْالْأْرْضِِ السَّمْاوْاتِِ خْلْقِِ فِِ وْيْ تْ فْكَّر ونِْ ج ن وبِِِمِْ ِ وْعْلْىم وْق  ع ود اِ قِيْام اِ

ِس بْحْانْكِْفْقِنْاِعْذْابِْالنَّارِِِ ذْاِبِْطِل  ِخْلْقْتِْهمْ
Terjemahnya: 

  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka.42 

   Ayat-ayat Allah swt., baik yang tersurat (ayat qauliyah) maupun yang 

tersirat (ayat qauniyah) sebagai sunnatullah merupakan sumber ilmu pengetahuan 

yang dapat diungkap melalui proses berpikir, sehingga memikirkan ciptaan Allah 

swt. merupakan anjuran bagi setiap manusia untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan agar terpelihara dari keterbelakangan, baik keterbelakangan moral 

maupun keterbelakangan material. 

 

40Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. IV; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 192. 

41H. M. Amien Rais, Al-Islam dan IPTEK I (Cet, I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1998), h. 63. 

42Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 109-110. 
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   Islam meletakkan dasar yang jelas agar umat Islam mempersiapkan 

generasi penerus pembangunan yang kuat dalam arti memiliki kemampuan fisik 

dan kemampuan psikis di masa datang, sesuai firman Allah swt. dalam QS  al-

Nisa’/4: 9. 

ِِ خْاف وا ضِعْاف اِ ذ ريَِّّة ِ خْلْفِهِمِْ مِنِْ تْ ركْ واِ لْوِْ الَّذِينِْ اللِْوْلْيْخْشِْ فْ لْيْ ت َّق واِ ِِِِعْلْيْهِمِْ قْ وْلَ  وْلْيْ ق ول واِ
اِِ ِسْدِيد 

Terjemahnya: 

  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.43 

   Mempersiapkan anak dapat dimaksudkan sebagai siap fisik dan mental 

dengan cara membekali anak dengan sejumlah pengetahuan dan keterampilan 

agar dapat hidup layak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di 

tengah-tengah masyarakat. 

 Menurut pandangan konstruktivisme, setiap peserta didik sudah 

memiliki banyak potensi yang siap untuk dikembangkan, sehingga dalam 

kegiatan pembelajaran, semua lingkungan pembelajaran yang ada harus 

dimanfaatkan untuk mendorong peserta didik mengaktualisasikan potensi-

potensi yang dimilikinya.44 Implikasinya, peserta didik dididik melalui 

pembelajaran yang dihubungkan dengan dunia nyata. 

   Teori kognitif memandang bahwa anak-anak secara aktif menggunakan 

skema (kerangka kognitif atau kerangka referensi) dalam memahami dunianya. 

Skema (schema) adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran 

individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan 

 

43Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116. 

44Dadang Sukirman, Microteaching (Cet. 1; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 121. 
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informasi yang dapat merentang dari skema sederhana sampai skema yang 

kompeleks.45 Dikaitkan dengan pendidikan Islam, anak akan mengeksplorasi 

dunianya dengan cara memanfaatkan skema yang ada dalam pikiran, sehingga 

kemampuan berpikir perlu dikembangkan dalam pendidikan Islam. 

 Kemampuan berpkir menurut Saprin, hanya dapat diperoleh melalui 

pembelajaran berpikir, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan 

mental peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan rasa 

ingin tahu, pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang 

kondusif dan optimal untuk memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berpikirnya, dan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik 

menyadari proses dan hasil belajarnya melalui pembiasaan menilai dirinya 

sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta berusaha untuk lebih 

mengembangkan kemampuannya.46  

 Beberapa upaya mengajar yang dapat menyebabkan peserta didik aktif 

melakukan kegiatan belajar, yaitu: (a) berpartisipasi dengan peserta didik 

membentuk pengetahuannya. Berpartisipasi bukan berarti menyampaikan atau 

memberikan pengetahuan, tetapi guru atau dosen memainkan peran sebagai 

fasilitator untuk mendorong peserta didik menemukan pengetahuan, (b) 

membuat makna. Hal penting dalam mengajar adalah sejauh mana peserta didik 

menangkap makna dari pengetahuan yang didapatnya, terutama kemampuan 

menghubungkan pengetahuan itu dengan realitas sehari-hari, (c) memberi 

kejelasan. Mengajar yang efektif adalah menjadikan sesuatu menjadi jelas bagi 

peserta didik, (d) bersikap kritis.  Sikap kritis adalah suatu sikap yang tidak 

 
45John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw Hill, 2004). Ter. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h 46. 

46Saprin, “Korelasi antara Penerapan Metodologi Pembelajaran dengan Keterampilan 

Mengajar dan Implikasinya terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa FTK UIN Alauddin 

Makassar”, Disertasi  (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2015), h 136. 
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mudah percaya dengan sesuatu yang tampak, tetapi selalu bertanya, mencari dan 

menelusuri sesuatu di balik yang tampak. Sikap kritis ini akan berdampak positif 

pada kebiasaan berpikir peserta didik, dan (d) melakukan justifikasi, yaitu suatu 

upaya yang dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi benar dan memiliki 

keyakinan.47 

 Konstruktivisme memandang, bahwa strategi memperoleh lebih 

diutamakan dibandingkan seberapa banyak peserta didik memperoleh dan 

mengngat pengetahuan.48 Implikasinya, peran pendidik tidak hanya terbatas 

sebagai sumber belajar yang memberi sejumlah informasi atau materi 

pembelajaran, tetapi yang lebih penting sebagai motivator yang dapat 

mengaktifkan para peserta didik untuk mengola informasi atau materi 

pembelajaran melalui kegiatan mencari dan mengalami.  

 Pendidikan Islam sebagai upaya pemberian pengetahuan pada dasarnya 

dapat dilihat suatu proses untuk mengubah tingkah laku secara alamiah, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syaibany, bahwa: 

 Seorang pendidik muslim yakin bahwa pendidikan sebagai proses 
pertumbuhan membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki 
dalam tingkah laku individu dan kelompok hanya akan berhasil melalui 
interaksi seseorang dengan perwujudan dan benda sekitar serta dengan 
alam sekeliling, tempat ia hidup. Makhluk, benda dan persekitaran adalah 
sebahagian alam luas tempat insan itu sendiri dianggap sebagai sebahagian 
dari padanya. Sebab itu proses pendidikan insan dan peningkatan mutu 
akhlaknya bukan sekadar nyata oleh alam persekitaran sosial, tetapi juga 
dengan alam sekitar alamiah yang bersifat material.49 

 Perubahan perilaku manusia melalui pendidikan Islam hanya dapat 

dicapai apabila peserta didik terlibat secara langsung dan aktif dalam proses 

interaksi yang bersifat edukatif, baik dalam berinteraksi dengan lingkungan 

 

47Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, dikutip dalam Dadang Sukirman, Microteaching, 

h. 58. 

48Dadang Sukirman, Microteaching, h. 120. 

49Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah. Terj. 

Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 57. 
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sosial maupun dalam lingkungan dengan alam yang berada di sekitar lingkungan 

peserta didik untuk memperoleh sejumlah informasi atau materi yang dikemas 

dalam bentuk pengetahuan. 

 Dilihat dari aspek pengetahuan, pendidikan Islam menurut Daradjat, 

dkk. mencakup:  

a. Hubungan manusia dengan Allah swt. yang meliputi segi iman dengan pokok-

pokok rukun iman, keislaman dengan pokok-pokok rukun Islam, dan ihsan 

sebagai perpaduan iman dan ihsan yang dimanifestasikan dalam bentuk 

perbuatan kebajian, dan sebagai alat meresapi dan ketundukan kepada Allah 

swt, maka termasuk di dalamnya membaca Alquran dengan segala aturannya. 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang meliputi hak dan kewajiban 

bermasyarakat, kewajiban dan larangan antar sesama manusia, baik dalam 

kehidupan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. 

c. Hubungan manusia dengan alam yang berkisar pada memahami dan mencintai 

alam untuk diolah dan dimanfaatkan sesuai sistem nilai agama Islam.50  

 Berdasarkan lingkup pengetahuan dalam pendidikan Islam tersebut, 

jelaslah bahwa pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, 

sehingga pendidikan Islam merupakan segenap interaksi manusia dengan segala 

bentuk lingkungannya. 

 Kognitivisme memandang, bahwa pengetahuan itu tidak datang dengan 

sendirinya tanpa usaha tetapi melalui aktivitas dan dibentuk oleh setiap individu 

dalam struktur kognitif yang dimilikinya.51 Atas dasar itu, maka mendidik yang 

efektif adalah yang mampu membuat peserta didik beraktivitas untuk berpikir. 

 
50Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. IV; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 176-178. 

51Dadang Sukirman, Microteaching, h. 58. 
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 Sehubungan dengan mendidik yang efektif adalah mendidik yang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir maka terdapat tiga jenis mendidik 

berpikir. Pertama, teaching of thinking, yaitu mengajar yang diorientasikan pada 

pembentukan mental peserta didik, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, 

pngembangan rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Kedua, teaching for thingking, 

yaitu suatu usaha penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal 

untuk memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan berpikirnya dengan 

kritis, kreatif dan terpenuhinya rasa ingin tahu peserta didik. Ketiga, teaching 

about thinking, yaitu upaya pendidik untuk membantu peserta didik agar 

menyadari terhadap proses dan hasil belajarnya (berpikirnya). Peserta didik harus 

dibiasakan untuk menilai dirinya sendiri (self evaluation), mengetahui kelebihan 

dan kekurangan, serta berusaha untuk lebih mengembangkan kemampuannya.52 

Pendidikan Islam untuk membelajarkan berpikir merupakan alternatif bagi upaya 

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah di kalangan peserta didik dalam 

berbagai lingkungan pendidikan. 

 Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi 

informasi dalam memori. Berpikir sering dilakukan untuk membentuk konsep, 

bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan 

memecahkan masalah.53 Jika pembelajaran yang efektif merefleksikan 

kemampuan berpikir maka peserta didik dibiasakan belajar untuk membentuk 

konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, 

dan memecahkan masalah. 

 Proses pembentukan konsep dimulai dengan mengenali ciri-ciri dari 

suatu konsep tertentu, selanjutnya mendefinisikan konsep dan memberikan 

contoh, membuat peta konsep, menguji hipotesis, penyesuaian prototipe. 

 
52Athur La Costa, Developing Mnds: A Resource Book for Teaching Thinking, Dikutip 

dalam Dadang Sukirman, Microteaching, h. 59. 

53John W. Santrock, Educational Psychologi, h. 357. 
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Penalaran (reasoning) adalah pemikiran logis yang menggunakan logika induksi 

dan deduksi untuk menghasilkan kesimpulan. Pemikiran kritis adalah pemikiran 

reflektif dan produktif, serta melibatkan evaluasi bukti. Pembuatan keputusan 

adalah pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan 

memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan tersebut. Pemikiran kreatif adalah 

kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru atau tidak biasa, serta 

menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem (masalah). Pemecahan 

masalah adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan.54 

 Kemampuan berpkir tersebut hanya dapat diperoleh melalui 

pembelajaran berpikir, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan 

mental peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan rasa 

ingin tahu, pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif dan optimal untuk memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berpikirnya, dan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik 

agar menyadari proses dan hasil belajarnya dengan membiasakan peserta didik 

menilai dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta berusaha 

untuk lebih mengembangkan kemampuannya. 

 Kemampuan berpikir merupakan salah satu faktor yang diharapkan bagi 

peningkatan kualitas dan jaminan mutu pendidikan Islam yang secara terus 

menerus harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi.55 

Idealnya, pembelajaran berpikir merupakan solusi yang tepat bagi upaya 

peningkatan kemampuan pengetahuan peserta didik pada lembaga pendidikan 

Islam manapun dalam masyarakat.  

 
54John W. Santrock, Educational Psychologi, h. 352-368. 

55Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan. Edisi Revisi (Cet. 

II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 155. 
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 Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan karena kemampuan berpikir tidak dapat 

dikembangkan tanpa bahan pengetahuan, dan begitu sebaliknya bahwa 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan.56 

 Sehubungan dengan pengetahuan yang dipelajari pada lembaga 

pendidikan, terdapat tiga tipe pengetahuan, yaitu pengetahuan fisis, pengetahuan 

sosial, dan pengetahuan logika yang masing-masing memerlukan situasi yang 

berbeda untuk mempelajarinya. 

 Pengetahuan fisis menurut Sanjaya adalah pengetahuan tentang sifat-

sifat fisis dari suatu objek atau kejadian, seperti bentuk, besar, berat, dan 

bagaimana objek itu berinteraksi satu dengan lainnya yang diperoleh melalui 

pengalaman indera secara langsung; pengetahuan sosial berhubungan dengan 

perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan antara manusia yang 

dapat memengaruhi interaksi sosial, seperti pengatahuan tentang aturan, hukum, 

moral, nilai, bahasa, dan sebagainya yang muncul dalam budaya tertentu dan 

dibentuk dari interaksi seseorang dengan orang lain; dan pengetahuan logika 

berhubungan dengan berpikir matematis yang dibentuk berdasarkan pengalaman 

dengan suatu objek atau kejadian tertentu dan diperoleh dari abstraksi 

berdasarkan koordinasi relasi atau penggunaan objek sehingga pengetahuan ini 

diciptakan dan dibentuk oleh pikiran individu itu sendiri, sedangkan objek yang 

dipelajari hanya berfungsi sebagai media.57 

 Dikaitkan dengan pendidikan Islam, pengetahuan fisis dapat berupa 

alam dan seluruh isinya sebagai makhluk ciptaan Allah swt.; pengetahuan sosial 

 
56Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2008), h. 26. 

57Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. 

X; Jakarta: Kencana, 2013), h. 105. 
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dapat berupa dalil dan hukum yang terkait dengan akidah, syari’ah, dan akhlak; 

dan pengetahuan logika berkaitan dengan mawaris dan falak. 

 Salam dalam Bakhtiar mengemukakan empat pengetahuan yang dimiliki 

manusia, yaitu:  

a. Pengetahuan biasa yang disebut common sense, di mana semua orang 

berpendapat sama tentang sesuatu yang diperoleh dari pengalaman sehari-

haqri berdasarkan pada keyakinan secara umum, seperti air dapat digunakan 

untuk berwudhu, mandi, dan sebagainya. 

b. Pengetahuan ilmu (science) yang merupakan usaha untuk mengorganisasikan 

dan mensistematisasikan common sense melalui pemikiran secara cermat dan 

teliti dengan menggunakan berbagai metode pada satu bidang pengetahuan 

tertentu dan rigid. 

c. Pengatahuan filsafat yang lebih menekankan pada universalitas dan 

kedalaman kajian tentang sesuatu yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat 

kontemplatif dan spekulatif pada bidang garapan yang lebih luas dan 

mendalam. 

d. Pengetahuan agama yang merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari 

Tuhan lewat para utusan-Nya sehingga bersifat mutlak dan wajib diyakini 

oleh para pemeluk agama.58  

 Pengetahuan, baik dilihat dari tipenya maupun dilihat dari kepemilikan 

manusia terhadapnya, mengandung nilai-nilai untuk diajarkan oleh pendidik 

melalui proses pendidikan kepada peserta didik, sehingga pendidikan merupakan 

proses penyampaian nilai-nilai ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta 

didik. 

 
58Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu. Edisi Revisi. (Cet. VI; Jakarta: PT  RajaGrafindo 

Persada, 2013), h. 87. 
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 Adapun jenis interaksi atau metode yang digunakan untuk memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik adalah model presentase, dan pemberian tugas-

tugas bacaan sehingga peserta didik menambah pengetahuannya, dan sekaligus 

mencari sendiri untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam rangka 

memperkaya pengetahuan.59 

 Sehubungan dengan Pendidikan Islam sebagai proses penyampaian 

informasi atau ilmu pengetahuan Islam dari pendidik kepada peserta didik, maka 

pengetahuan agama Islam yang mencakup pengetahuan-pengetahuan tentang 

Alquran, keimanan, akhlak, ibadah, syari’ah, mu’amalah, dan tarikh Islam, dapat 

diberikan melalui model presentase, dan metode pemberian tugas bacaan agar 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam rangka 

memperkaya pengetahuannya tentang ajaran Islam. 

b. Aspek Pembentukan Sikap dalam Pendidikan Islam 

   Pendidikan Islam memengaruhi sikap keagamaan sebab pendidikan 

Islam dalam lingkungan pendidikan yang memberi nilai-nilai, norma-norma pola 

tingkah laku Islami dapat memberi pengaruh terhadap pembentukan pengalaman 

dan kesadaran beragama sehingga terbentuk sikap keagamaan pada diri peserta 

didik. 

   Sikap didefinisikan secara beragam oleh para ahli, di antaranya Gagne 

dalam Adisusilo merumuskan definisi sikap, yaitu we define attitude as an 

internal state the influences (moderates) the choices of personal action made by 

the individual. Attitudes are generally considered to have affective (emotional) 

component, cognitive aspects, and behavioral consequences yang diartikan, 

bahwa sikap merupakan keadaan internal yang dapat memengaruhi seseorang 

dalam melakukan pilihan-pilihan tindakan personalnya. Secara umum, sikap 

 
59Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  h. 27. 
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terkait dengan aspek kognitif dan afektif, dan berkonsekuensi pada tingkah laku 

seseorang.60 

   Sikap merupakan kondisi psikologis yang berkaitan dengan aspek 

kognitif dan afektif yang dapat memengaruhi seseorang dalam memilih tindakan 

sesuai dengan kecenderungan dari dalam, sehingga sikap itu sendiri berimplikasi 

pada tingkah laku seseorang. Baik atau buruknya tingkah laku individu, dapat 

ditentukan oleh sikap individu terhadap sesuatu yang disikapinya.  

   Teori kognitif sosial menjelaskan hubungan determinan antara faktor 

sosial, kognitif, dan perilaku yang berperan penting dalam pendidikan atau 

pembelajaran. Faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi untuk memengaruhi 

pembelajaran, di mana faktor lingkungan memengaruhi perilaku, perilaku 

memengaruhi lingkungan, faktor person (orang/kognitif) memengaruhi perilaku, 

dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut dimungkinkan mencakup sikap introvert 

atau ekstravert, aktif atau inaktif (pasif), tenang atau cemas, dan ramah atau 

bermusuhan.61 

   Selain itu, terdapat pula hubungan antara nilai, sikap, dan tingkah laku. 

Ambroise dalam Adisusilo menjelaskan, bahwa nilai menjadi acuan dalam 

menentukan sikap, dan sikap menjadi acuan dalam bertingkah laku. Selanjutnya, 

sikap sebagai ranah afektif meliputi receiving (menerima), responding 

(merespons), valuing (menilai), organization (mengorganisasikan), dan 

characterization by value or value complex (mengkarakterisasi suatu nilai dari 

kompleks nilai).62 Atas dasar itu, maka sikap itu berdasar pada nilai dan dapat 

memengaruhi perilaku.  

 
60Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai – Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67. 

61John W. Santrock, Educational Psychologi, h. 285. 

62Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai – Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, h. 68-69. 
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   Sikap (attitude) dapat diartikan sebagai pandangan atau kecenderungan 

mental. Kecenderungan itu menurut Bruno dalam Syah adalah relatif menetap 

(constant) untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau 

barang tertentu.63  

   Meskipun sikap itu bersifat konstant, bukan berarti terlepas dari 

pengaruh pendidikan, sebab Allah swt. menciptakan kecenderungan baik dan 

buruk pada diri setiap orang untuk diarahkan pada jalan lurus (agama), 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Syams/91: 8-9. 

ِفأْْلَْمْْهْاِف ج ورْهْاِوْتْ قْوْاهْاِقْدِْأفْْ لْحِْمْنِزكَّْاهْاِوْقْدِْخْابِْمْنِدْسَّاهْاِِ
Terjemahnya: 

  Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 
itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.64 

   Kesadaran akan manfaat dari sikap baik, mendorong seseorang untuk 

berbuat baik pula, dan kesadaran itu dapat dibentuk melalui pendidikan, 

termasuk kesadaran berperilaku Islami melalui pendidikan Islam. Sikap tersebut 

disebut sikap keagamaan. Jelaslah bahwa pendidikan Islam dapat membentuk 

sikap keagamaan seseorang. 

   Sikap keagamaan akan ikut memengaruhi cara berpikir, cita rasa, atau 

penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama 

sehingga sikap keagamaan yang terbentuk dari tardisi keagamaan (termasuk 

pembiasaan sebagai bagian dari tradisi dalam pendidikan Islam) merupakan 

bagian dari pernyataan jati diri seseorang yang berkaitan dengan agama yang 

dianutnya.65 

 

63Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet. XV; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 118. 

64Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1064. 

65Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 199. 
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   Sikap keagamaan terbentuk dari kebiasaan, sedangkan kebiasaan 

merupakan aspek dari pendidikan Islam sehingga sikap keagamaan dapat 

dibentuk melalui pendidikan Islam. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan 

Islam merupakan wahana untuk membentuk sikap keagamaan pada diri peserta 

didik. 

   Perspektif pendidikan Islam memandang aspek sikap itu dibentuk 

melalui kebiasaan, sedangkan kebiasaan menurut Kamus Bahasa Indonesia 

adalah sesuatu yg biasa dikerjakan, dan sebagainya, dan membiasakan adalah 

menjadikan lazim atau umum.66 Jadi membiasakan anak bersikap Islami, berarti 

menjadikan lazim bagi anak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari menurut 

tuntunan ajaran Islam. 

   Kebiasaan menurut Buchori dalam Jalaluddin, merupakan cara bertindak 

dan berbuat seragam yang dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu: (a) melalui 

cara pengulangan, dan (b) melalui cara disengaja dan direncanakan.67 

Pengulangan berarti melakukan kegiatan yang sama dalam waktu tertentu, 

sedangkan disengaja dan direncanakan mengandung makna pendidikan. 

   Teori behaviorisme memandang, bahwa perilaku harus dijelaskan 

melalui pengalaman yang dapat diamati.68 Selanjutnya, teori koneksionisme 

menjelaskan bahwa individu akan berhasil dalam belajar apabila memiliki 

kesiapan (readiness), banyak latihan dan ulangan (exercise), dan mendapatkan 

hasil yang baik (effect).69 Pengulangan merupakan salah satu cara untuk 

membentuk kebiasaan, dan kebiasaan dapat membentuk sikap. 

 

66Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 195-196. 

67Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 199. 

68John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, 

h. 266. 

69Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memcehkan 

Problematika Belajar dan Mengajar (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42. 
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   Selanjutnya, pembentukan sikap melalui kebiasaan yang disengaja dan 

derencanakan, lebih efektif dilakukan melalui kelembagaan pendidikan. Terkait 

dengan itu, McGuire dalam Jalaluddin mengemukakan, bahwa proses perubahan 

sikap dari tidak menerima ke sikap menerima, berlangsung melalui tiga tahap dan 

syarat, yaitu: (a) adanya perhatian, (b) adanya pemahaman, dan (c) adanya 

penerimaan.70 

   Perubahan sikap tidak cukup dengan hanya perhatian tanpa diiringi 

dengan pemahaman dan penerimaan, sehingga sikap keagamaan dapat dibentuk 

melalui pendidikan Islam yang menarik perhatian peserta didik, memberikan 

pemahaman ajaran Islam yang jelas, dan menimbulkan kesiapan individu untuk 

menerima materi pendidikan Islam. 

c. Aspek Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan Islam  

   Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian 

peserta didik. Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan 

perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya, 

terdiri atas lima faktor utama, yaitu stabilitas emosional, ekstraversi, 

keterbukaan kepada pengalaman, kepatuhan, dan kepekaan nurani.71 

   Kepribadian merupakan ciri seseorang yang tampak pada pemikiran, 

emosi, dan perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Proses interaksi 

dengan lingkungan menunjukkan bahwa kepribadian itu berkaitan dengan 

aktivitas pendidikan sebagai proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dalam suatu lingkungan pendidikan. 

   Marimba mengemukakan, bahwa kepribadian atau personalitas 

mengandung pengertian yang luas, meliputi kualitas keseluruhan diri seseorang 

 

70Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 258. 

71John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, 

h. 158-159. 
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yang tampak pada cara-cara berbuat, cara-cara berpikir, cara-cara berpendapat, 

sikap, minat, filsafat hidup, dan kepercayaannya. Aspek-aspek kepribadian 

selanjutnya digolongkan atas: 

a. Aspek-aspek kejasmaniahan yang merupakan tingkah laku luar yang mudah 

tampak dan ketahuan dari luar, seperti cara-cara berbuat, cara-cara berbicara, 

dan sebagainya. 

b. Aspek-aspek kejiwaan yang merupakan aspek-aspek yang tidak segera dapat 

dilihat dan ketahuan dari luar, seperti cara-cara berpikir, sikap (pendirian atau 

pandangan seseorang dalam menghadapi seseorang atau hal lain), dan minat. 

c. Aspek-aspek kerohaniahan yang luhur yang merupakan aspek-aspek kejiwaan 

yang lebih abstrak, meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap dan menjadi 

bagian yang mendarah daging dalam kepribadian sehingga mengarahkan dan 

memberi corak  pada seluruh kehidupan individu, khususnya bagi orang-orang 

yang beragama, seperti filsafat hidup dan kepercayaan.72 

   Terdapat banyak aspek kepribadian yang dapat ditumbuhkembangkan 

melalui pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan Islam merupakan 

wahana untuk membentuk kepribadian muslim yang di dalamnya terintegrasi 

aspek-aspek kejasmaniahan, kerohaniahan, dan nurani. 

   Dijelaskan oleh al-Syaibany, bahwa manusia mempunyai tiga dimensi 

kepribadian pokok, yaitu badan (jasmani), akal, dan ruh (rohani) yang sama 

panjang sisinya, ibarat segi tiga sama sisi yang keselarasan dan keharmonisannya 

banyak menentukan kemajuan, kebahagiaan, dan kesempurnaan manusia, 

sehingga terjadinya kepincangan dan ketidakserasian antara tiga dimensi pokok 

itu, akan merugikan pribadi dan sekaligus masyarakat.73 

 

72Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 67. 

73Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatu al-Tarbiyah al-Islamiyah, h. 130. 
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   Kelengkapan jasmani, rohani, dan akal inilah yang menyebabkan 

manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, sesuai 

firman Allah swt. dalam QS al-Naml/27: 62. 

ِالس وءِْوْيُْْعْل ك مِْخ لْفْاءِْالْأْرْضِِأإْلِمْه ِمَّعِْاللِِ ِإِذْاِدْعْاه ِوْيْكْشِف  ِالْم ضْطرَّْ يب  ِمَّاِِِأمَّْنِيُِ  قلِْيل 
ِتْذكَّْر ونِِِْ

Terjemahnya: 

  Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan 
yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah 
disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu 
mengingati(Nya).74 

  Ayat di atas mengandung makna, bahwa kesulitan itu bersifat fisik, 

berdoa merupakan aktivitas yang bersifat rohaniah, dan jawaban atas pertanyaan 

Allah membutuhkan akal sehat. Keterpaduan fisik, psikis, dan akal membawa 

manusia pada iman dan amal saleh dengan derajat yang mulia, sesuai firman 

Allah swt. dalam QS Ta>ha>/20: 75. 

ِِ ِالْع لْىم رْجْات  ِوْمْنِيَْتْهِِِم ؤْمِن اِقْدِْعْمِلِْالصَّالِاْتِِفأْ ولمْئِكِْلَْ م ِالدَّ
Terjemahnya: 

  Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi 
sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang 
yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia).75 

   Sebaliknya, kepincangan dan ketidakserasian antara jasmani, rohani, dan 

akal sebagai dimensi pokok kepribadian, akan mengantar manusia pada derajat 

yang rendah dan hina, sebagaimana yang diisyaratkan Allah swt. dalam QS al-

A’ra>f/7: 179. 

ِيْ فْقْه ونِْبِِاِْوْلَْ مِْأعْْي  ِلََِّ ِلََّ نسِِلَْ مِْق  ل وب  نِْالِِْنِِّوْالِْْ كِْثِير اِمِّ ِي  بْصِر ونِْوْلْقْدِْذْرأْْنَِْلِِهْْنَّمْ
كِْالْأنْْ عْامِِبْلِْه مِْأْضْل ِأ ولمْئِكِْه م ِالْغْافِل ونِِْ ِيْسْمْع ونِْبِِاِْأ ولمْئِكْ ِبِِاِْوْلَْ مِْآذْان ِلََّ

Terjemahnya: 

  Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan 

 

74Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 

75Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484. 
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dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai 
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang 
yang lalai.76 

   Islam meletakkan dasar yang jelas tentang pentingnya seorang muslim 

memiliki kepribadian yang harmonis, yaitu seluruh aspek-aspeknya seimbang, 

dan tenaga-tenaga kepribadian bekerja secara seimbang sesuai dengan 

kebutuhan.77  

   Memaksimalkan fungsi-fungsi dimensi kepribadian dengan baik 

mengantar manusia pada derajat yang mulia sebagai khalifah di muka bumi, dan 

mengabaikan fungsi-fungsi dimensi kepribadian menyebabkan manusia 

terperosok pada derjat yang rendah. Dimensi kepribadian yang demikian, perlu 

dikarakterisasi untuk dibentuk menurut nilai-nilai jaran Islam melalui pendidikan 

Islam. 

   Konsep interaksi orang-situasi memandang, bahwa cara terbaik untuk 

mengkarakterisasi kepribadian individual, bukan hanya dengan berdasarkan pada 

ciri bawaan personal atau karakter saja, tetapi juga dengan situasinya, sebab anak 

sering memilih untuk berada dalam situasi tertentu, dan menghindari situasi 

lainnya. Disebabkan oleh karakter anak yang berbeda, maka situasi di mana anak 

tampak merasa nyaman, perlu dipantau, dan diberi kesempatan kepada mereka 

untuk belajar dalam situasi yang nyaman tersebut.78  

   Pembentukan kepribadian melalui pendidikan, merupakan suatu proses 

yang dimulai dengan mengkarakterisasi kepribadian individu, selanjutnya 

memantau dan memberi kesempatan kepada anak untuk belajar pada situasi yang 

 

76Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 251-152. 

77Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 75. 

78John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, 

h. 159-i60. 
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sesuai dengan karakternya. 

   Kepribadian itu menurut Marimba adalah berkembang sehingga 

pembentukannya memerlukan suatu proses yang terdiri atas tiga taraf, yaitu: (a) 

pembiasaan, (b) pembentukan pengertian, sikap, dan minat, serta (c) 

pembentukan kerohaniahan yang luhur.79 

   Sesuai dengan aspek-aspek kepribadian, maka pembentukan kepribadian 

berlangsung dalam tiga proses, yaitu pembentukan aspek –aspek kejasmaniahan 

melalui pembiasaan; pembentukan aspek-aspek kejiwaan melalui pengertian, 

sikap, dan minat; dan pembentukan aspek-aspek kerohaniahan yang luhur akal 

budi untuk menanamkan kepercayaan yang terangkum dalam rukun iman. 

d. Aspek Pembentukan Keterampilan dalam Pendidikan Islam 

   Keterampilan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berakar kata terampil 

yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas; mampu, dan cekatan. 

Selanjutnya, keterampilan berarti kecakapan untuk menyelesaikan tugas.80 

Membentuk keterampilan berarti menjadikan individu memiliki kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. 

   Keterampilan dapat bersifat jasmaniah, dan rohaniah. Keterampilan 

jasmaniah merupakan keterampilan-keterampilan yang teramati sehingga tampak 

pada gerak (penampilan) anggota tubuh, sedangkan keterampilan rohaniah 

bersifat abstrak menyangkut penghayatan, keterampilan berpikir, dan kreativitas 

untuk menyelesaikan suatu masalah dan merumuskan suatu konsep.81 

   Baik keterampilan jasmaniah maupun keterampilan rohaniah, pada 

 

79Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 75-76. 

80Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1505.  

81Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 27.  
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dasarnya dapat dididik dengan banyak melatih kemampuan gerak, dan 

menyelesaikan suatu masalah atau merumuskan suatu konsep menurut kaidah-

kaidah tertentu. 

   Islam menganjurkan agar umat Islam memiliki keterampilan, baik 

keterampilan jasmaniah maupun keterampilan rohaniah, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS al-Mulk/67: 1-2. 

ليِْ ب ْل وكْ مِِْ وْالْيْْاةِْ الْمْوْتِْ خْلْقِْ الَّذِيِ ِ قْدِير  شْيْء ِ ِ ِك لِّ عْلْىم وْه وِْ ِ الْم لْك  بيِْدِهِِ الَّذِيِ تْ بْارْكِْ
ِ ِِِِالْغْف ورِ ِالْعْزيِزِ ِوْه وِْأيْ ك مِْأْحْسْن ِعْمْل 

Terjemahnya: 

  Maha Suci Allah yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia 
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia 
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.82 

   Allah swt. menghendaki agar manusia menjadi yang terbaik amalnya 

عْمْل ِ)  dan Alquran mengisyaratkan bahwa amal terbaik dapat diraih ,(أْحْسْن ِ

dengan memiliki keterampilan. Salah satu keterampilan yang memiliki 

keutamaan adalah memanah di jalan Allah, sesuai hadis Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa: 

الْْعَْ  أَبِ  بْنِ  سَالِِِ  عَنْ  قَ تَادَةَ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  هِشَامٍ  بْنح  محعَاذح  حَدَّثَ نَا  بَشَّارٍ  بْنح  مُحَمَّدح  عَنْ  حَدَّثَ نَا  دِ 
عْتح رَسحولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّح   عَلَيْهِ  مَعْدَانَ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ عَنْ أَبِ نََِيحٍ السُّلَمِيِ  رَضِيَ اللََّّح عَنْهح قاَلَ سََِ

 وَسَلَّمَ يَ قحولح مَنْ رمََى بِسَهْمٍ فِ سَبِيلِ اللََِّّ فَ هحوَ لَهح عَدْلح مُحَرَّرٍ 
Artinya: 

  Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisyam 
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah, dari Salim bin Abu 
al-Ja'd, dari Ma'dan ibn Abu Thalhah, dari Abu Najih al-Sulami ra., ia 
berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang 
melepaskan anak panah di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala 
sama dengan memerdekakan budak”.83 

 

82Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 955. 

83Al-Hafiz Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn 
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   Lapadz melepaskan anak panah ( ٍبِسَهْم  ,pada hadis di atas (رمََى 

mengandung makna keterampilan, karena hanya orang yang terampil yang dapat 

melepaskan anak panah yang tepat pada sasaran. Bersama dengan itu, Rasulullah 

juga memberi ruang bagi umat Islam untuk terampil menunggang kuda, sesuai 

sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa: 

ثَ نَا أبَحو كحرَيْبٍ حَدَّثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ نََفِعِ بْنِ أَبِ نََفِعٍ عَنْ أَبِ هحرَيْ رَةَ عَ  نْ النَّبِِ  حَدَّ

 صَلَّى اللََّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ سَبَقَ إِلََّ فِ نَصْلٍ أَوْ خحفٍ  أَوْ حَافِرٍ 
Artinya: 

  Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Naff bin Abu Naff, dari Abu Hurairah, bahwa 
Nabi saw. bersabda, "Tidak ada perlombaan kecuali memanah, (pacuan) 
unta, dan (pacuan) kuda"84 

   Mengenai keterampilan dalam Islam, berkaitan dengan zikir kepada 

Allah, sebagaimana keterangan yang diperoleh dari hadis Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan derajat hadis pada tingkat kesahihan 

hasan-sahih berikut:   

هح  ليَْسَ مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ فَ هحوَ سَهْوٌ وَلََوٌْ إِلََّ أَرْبَ عًا مَشْىَ الرَّجحلِ بَيَْْ الْغَرَضَيِْْ وَتََْدِيبَهح فَ رَسح   كحلُّ شَىْءٍ 

 وَتَ عَلُّمَهح السِ بَاحَةَ وَمحلَاعَبَ تَهح أَهْلَهح 
Artinya: 

  Setiap sesuatu selain bagian dari zikir kepada Allah adalah sia-sia dan 
permainan belaka, kecuali empat hal: latihan memanah, candaan suami 
kepada isterinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, dan mengajarkan 
renang.85 

   Selain keterampilan yang bersifat jasmaniah berbentuk memanah, 

berkuda, dan berenang; juga keterampilan yang bersifat rohaniah berbentuk 

 
Majah. Juz I (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 2812. 

84Al-Hafiz Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn 

Majah. h. 2878. 

85Al-Hafiz Abu Isa ibn Sawrah al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi. Dikutip dalam Islam 

NU, “Meninjau Kualitas Hadits Kesunahan Berkuda”, https://islam.nu.or.id/post/read/80135/ 

meninjau-kualitas-hadits-kesunahan-berkuda. Diakses Rabu 25 Maret 2020.  

https://islam.nu.or.id/post/read/80135/%20meninjau-kualitas-hadits-kesunahan-berkuda
https://islam.nu.or.id/post/read/80135/%20meninjau-kualitas-hadits-kesunahan-berkuda
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candaan kepada isteri merupakan ajaran Islam yang perlu dibentuk melalui 

pendidikan Islam. 

   Keterampilan menurut Sardiman, memang dapat dididik dengan banyak 

melatih kemampuan, dan salah satu interaksi dalam pendidikan yang mengarah 

pada pencapaian keterampilan adalah menggunakan metode role playing 

(bermain peran).86 Metode ini tepat digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan peserta didik yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. 

   Melalui permainan peran, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal perasaan diri dan orang lain, serta memperoleh cara berperilaku baru 

untuk mengatasi masalah, sehingga permainan peran dapat meningkatkan 

keterampilan memecahkan masalah melalui prosedur yang terdiri atas Sembilan 

langkah, yaitu: (a) pemanasan, (b) memilih partisipan, (c) menyiapkan pengamat, 

(d) menata panggung, (e) memainkan peran, (f) diskusi dan evaluasi, (g) 

memainkan peran ulang, (h) diskusi dan evaluasi kedua, dan (i) berbagi 

pengalaman dan kesimpulan.87 

   Terdapat banyak keterampilan yang dapat dibentuk melalui bermain 

peran (role playing) pada pendidikan Islam, antara lain keterampilan berpikir, 

keterampilan menyusun konsep, keterampilan berbahasa Arab, keterampilan 

membaca Alquran, keterampilan melaksanakan gerakan salat, dan keterampilan 

berkomunikasi. 

   Perspektif psikologi memandang hakikat pendidikan sebagai 

pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh yang 

dilaksanakan dengan cara mengajarkan berbagai pengetahuan dan kecakapan 

 

86Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 27-28.  

87Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif (Cet, X; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28.  
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yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri.88 

   Jelaslah, bahwa pendidikan Islam merupakan proses pemberian 

pengetahuan, pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam 

kehidupan sosial.  

 3. Komponen Pendidikan Islam 

   Pendidikan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai 

komponen yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Sehubungan 

dengan itu, maka setiap komponen memiliki fungsi yang sama pentingnya dalam 

pendidikan. 

   Pendidikan selain dapat dirumuskan secara normatif karena pendidikan 

hakikatnya memang merupakan suatu peristiwa yang memiliki norma dalam arti 

bahwa dalam peristiwa pendidikan, pendidik dan peserta didik berpegang pada 

ukuran norma hidup, pandangan terhadap individu dan masyarakat, nilai-nilai 

norma, dan kesusilaan yang secara keseluruhan merupakan sumber norma di 

dalam pendidikan, juga dapat dirumuskan secara proses teknis yang disebut 

proses pembelajaran karena dilihat dari peristiwanya, merupakan suatu kegiatan 

praktis yang berlangsung dalam satu masa, terkait dengan situasi, dan terarah 

pada satu tujuan.89 

   Dilihat dari aspek normatif, pendidikan Islam berpegang pada ajaran 

Islam sebagai sumber norma dalam peristiwa pendidikan Islam, sedangkan dilihat 

dari aspek proses teknis, pendidikan Islam merupakan suatu proses yang 

berlangsung melalui tahapan tertentu. 

 

 

88Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet. XV; Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 35.  

89Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 13.  
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   Dijelaskan oleh Makmun, bahwa pendidikan dalam arti terbatas dapat 

merupakan salah satu proses interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal 

yang dikenal sebagai pengajaran (instruksional).90 Selanjutnya, pembelajaran 

menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan belajar.91 

   Pendidikan Islam secara proses praktis dapat merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan komponen-komponen: peserta didik sebagai 

subjek adan objek; pendidik sebagai pengajar, pembimbing, dan pelatih; sumber 

belajar sebagai bahan atau materi; lingkungan belajar sebagai tempat berlangsung 

pendidikan Islam; dan proses interaksi sebagai aktivitas pendidikan Islam. 

   Pendidikan Islam secara spesifik, dikemukan oleh Endang Saifuddin 

Anshari dalam Azra, yaitu proses bimbingan subjek didik berupa pimpinan, 

tuntutan, dan usulan terhadap perkembangan jiwa berupa pikiran, perasaan, 

kemauan, dan intuisi; serta raga objek didik dengan bahan materi tertentu, jangka 

waktu tertentu, metode tertentu, dan alat perlengkapan yang ada ke arah 

terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai ajaran Islam.92 

   Pendidikan Islam dalam pandangan di atas, lebih tepat disebut sistem 

pendidikan Islam yang melibatkan berbagai komponen yang saling memengaruhi 

dan berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen pendidikan Islam yang 

dimaksud, terdiri atas pendidik (subjek didik), peserta didik (objek didik), bahan 

atau materi pendidikan Islam, batas-batas pendidikan Islam, metode pendidikan 

 

90Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, h. 23.  

91Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: BP Panca Usaha, 2003), h. 6.  

92Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III, 

h. 6. 
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Islam, alat perlengkapan pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dan evaluasi 

pendidikan Islam. 

   Dijelaskan oleh Sardiman, bahwa pendidikan merupakan proses interaksi 

yang bersifat edukatif, ditandai dengan ciri-ciri adanya: sadar tujuan, 

bahan/pesan, subjek didik (peserta didik), guru (pendidik), metode, situasi yang 

kondusif, dan penilaian.93 Ciri-ciri interaksi edukatif tersebut membentuk suatu 

sistem pendidikan. 

   Teori ekologi Bronfenbrenner mengembangkan konteks sosial di mana 

anak tinggal dan orang-orang yang memengaruhi perkembangannya yang disebut 

sistem lingkungan, terdiri atas mikrosistem, mesosistem, eksosistem, 

makrosistem, dan kronosistem yang merentang dari interaksi personal sampai ke 

pengaruh kultur yang lebih luas.94 

   Berdasar pada penjelasan di atas, maka pendidikan Islam merupakan 

suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen: tujuan, manusia (peserta 

didik dan pendidik), bahan atau materi, metode, dan evaluasi yang saling 

berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. 

a. Tujuan Pendidikan Islam 

   Pendidikan pada dasarnya dilakukan untuk suatu tujuan, yaitu mencapai 

taraf kedewasaan tertentu yang sering disebut kompetensi yang harus dimiliki 

oleh peserta didik. Begitu pula dengan pendidikan Islam yang senantiasa 

diarahkan pada suatu tujuan. 

   Perbuatan mendidik menurut Sukmadinata, diarahkan pada pencapaian 

tujuan pendidikan tertentu, yaitu peningkatan penguasaan pengetahuan, 

 

93Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 18.  

94Urie Bronfenbrenner, dkk., The Ecology of Developmental Process. Dikutip dalam 

John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 84.  
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kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri peserta didik.95  

   Tujuan pendidikan merupakan arah dari seluruh aktivitas pendidikan 

yang pencapaiannya diukur pada perubahan perilaku peserta didik secara positif  

yang terarah kepada yang baik, konstruktif yang bersifat membangun, dan 

normatif yangsesuai norma tertentu dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

   Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam 

pendidikan keagamaan dengan suatu tujuan, sebagaimana yang tertuang pada 

pasal 30 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, bahwa: 

  Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.96 

   Selanjutnya, pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

  .... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi waga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.97 

   Pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam sudah sepatutnya 

bertujuan untuk mencapai tujuan diciptakannya manusia menurut ajaran Islam, 

yaitu manusia yang seluruh aktivitasnya diarahkan pada pengabdian kepada 

Allah semata. sebagaimana firman Allah swt. yang tertera dalam QS al-

Dha>riya>t/51: 56. 

 

95Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 25.  

96Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 17.  

97Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 7.  
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ِليِْ عْب د ونِِِ نسِْإِلََّ ِالِِْنَِّوْالِْْ ِوْمْاِخْلْقْت 
Terjemahnya: 

  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.98 

   Islam mengehendaki agar manusia mengabdikan diri kepada Allah, dan 

melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-An’am/6:165. 

لِِّ ِ دْرْجْات  ِ بْ عْض  فْ وْقِْ بْ عْضْك مِْ وْرْفْعِْ الْأْرْضِِ خْلْئِفِْ جْعْلْك مِْ الَّذِيِ مْاِوْه وِْ فِِ يْ ب ْل وكْ مِْ
ِرَّحِيم ِِِآتَْك مِْ ِإِنَِّربَّْكِْسْريِع ِالْعِقْابِِوْإنَِّه ِلْغْف ور 

Terjemahnya: 

  Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.99 

   Didasarkan pada ayat Alquran tersebut di atas, jelaslah bahwa tujuan 

diciptakannya manusia, selain untuk mengabdi kepada Allah, juga mengemban 

fungsi sebagai khalifah Allah (ِِالْأْرْض  di muka bumi. Agar dapat (خْلْئِفِْ

menjalankan fungsi ganda tersebut, manusia membutuhkan pengetahuan, dan 

kemampuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan Islam. 

   Dijelaskan oleh Marimba, bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam 

adalah terbentuknya kepribadian muslim yang dapat dicapai dengan terlebih 

dahulu mencapai sementara, antara lain kecakapan jasmaniah, pengetahuan 

membaca dan menulis, pengetahuan dan ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan 

dan keagamaan yang disebut kedewasaan jasmaniah dan rohaniah.100 

   Tujuan pendidikan Islam yang didasarkan pada ajaran Islam yang 

demikian luas itu, memerlukan tujuan sementara, yaitu kedewasaan jasmani dan 

 

98Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 862. 

99Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 217. 

100Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 46. 
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rohani. Kedewasaan jasmani ditandai dengan usia baligh, sedangkan kedewasaan 

rohani bersifat teoretis yang hanya dapat diukur secara teoretis pula. 

   Ukuran-ukuran teoretis seseorang disebut dewasa rohaniah menurut 

Marimba adalah saat seseorang telah dapat memilih sendiri, memutuskan sendiri, 

dan bertanggung jawab sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.101 Atas 

dasar itu, maka pencapaian kedewasaan rohaniah dalam pendidikan Islam, 

ditunjukkan dengan tanggung jawab seseorang sesuai nilai-nilai ajaran Islam. 

   Sejalan dengan pandangan di atas, Daradjat, dkk. mengemukakan  

bahwa tujuan pendidikan Islam merupakan sesuatu yang diharapkan tewujud 

setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian 

yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa dalam arti manusia 

utuh rohani dan jasmani.102 Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam dibedakan atas: 

tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional, sebagai 

berikut: 

a. Tujuan umum mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, 

tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan sebagai insan kamil 

berpola takwa sesuai tahapan perkembangan yang selain dikaitkan dengan 

tujuan pendidikan nasional di negara dilaksanakan pendidikan Islam itu, juga 

dengan tujuan institusional yang menyelenggarakan pendidikan Islam. 

b. Tujuan akhir adalah berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan insan 

kamil dengan pola takwa yang telah dicapai. 

c. Tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal. 

 

101Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 46. 

102Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 29. 
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d. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah 

kegiatan pendidikan tertentu (indikator capaian pembelajaran).103 

  Pendidikan Islam pada akhirnya bertujuan untuk membentuk 

kepribadian muslim (insan kamil) dengan pola takwa secara bertahap sesuai 

proses perkembangan dalam sepanjang hidup, sesuai firman Allah swt. dalam QS 

Ali ‘Imran/3: 102. 

ِوْأنْت مِم سْلِم ونِِْ ِت  قْاتهِِِوْلَِْتَْ وت نَِّإِلََّ حْقَّ ِيَْأيْ  هْاِالَّذِينِْآمْن واِات َّق واِالَِِّْ
Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan beragama Islam.104 

   Sesuai dengan ayat di atas, manusia muslim yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah yang akan dibentuk melalui pendidikan Islam, berlangsung seumur 

hidup. Artinya, pendidikan Islam berlangsung kapan saja, di mana saja, dan 

kepada siapa saja. 

   Kenyatan yang tidak dapat disangkal menurut Semiawan adalah 

pendidikan dilakukan kapan saja, di mana saja, dan merupakan suatu proses yang 

berpengaruh dalam setiap sistem. Aktivitas pendidikan terungkapkan oleh 

spesialis pendidikan dalam berbagai bidang pendidikan, dan terungkap dalam 

dalam sistem sosial apapun sebagaimana referensi jamak (multireferensial) telah 

ditunjukkan pakar ilmu pendidikan yang bukan saja berakar dari filsafat, 

psikologi, sntropologi, dan sosiologi, tetapi juga kebudayaan masyarakat 

tersebut.105  

   Pendidikan pada kenyataannya berlangsung dalam berbagai sistem 

kehidupan manusia di sepanjang hidup, sebagaimana yang terungkap dari studi 

 

103Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 30-32. 

104Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 92. 

105Conny R. Semiawan, Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 141. 
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pakar ilmu pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu, dan praktisi pendidikan 

dalam berbagai lapisan masyarakat, sehingga pendidikan selain berhubungan 

dengan disiplin ilmu lain, juga berhubungan dengan kebudayaan masyarakat.  

   Usman mengungkapkan bahwa implikasi pendidikan seumur hidup yang 

berkaitan dengan cara belajar adalah para peserta didik harus mampu 

membimbing dirinya sendiri; menilai kemampuan, kemajuan, dan kegalalannya 

sendiri; serta diharapkan apabila telah dewasa, ia akan mampu membuat pilihan 

dan keputusan sendiri secara rasional.106  

   Pendidikan Islam mengantar peserta didik pada taraf kedewasaan 

tertentu yang dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran beragama dan perilaku 

beragama dengan menjadikan agama Islam sebagai pilihan anutan yang tepat 

melalui pertimbangan secara rasional. 

   Dijelaskan oleh Makmun, bahwa pendidikan dalam arti yang luas, 

mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan 

lingkungannya, baik secara formal, nonformal, maupun informal dalam rangka 

mewujudkan dirinya sesuai tahapan perkembangannya secara optimal sehingga 

mencapai taraf kedewasaan tertentu.107 

   Pencapaian tujuan pendidikan Islam diukur dari taraf kedewasaan 

tertentu yang ditunjukkan dengan tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, 

sesama manusia, dan alam secara horizontal, maupun tanggung jawab kepada 

Allah swt. secara vertikal atau individu yang mampu menjalankan fungsinya 

sebagai khalifah Allah yang membawa kemakmuran di muka bumi, dan sebagai 

abdi (hamba) Allah yang senantiasa taat menjalankan seluruh perintah Allah, dan 

menjauhi seluruh laranganNya. 

 

106Syahruddin Usman, Belajar dan Pembelajaran: Perspektif Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 197. 

107Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, h. 22. 
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b. Pendidik 

   Pendidik dengan tugas pokok mendidik atau melaksanakan pendidikan, 

sering disamakan dengan guru dalam pandangan umum, sebagaimana guru dalam 

pandangan masyarakat menurut Djamarah adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, baik di lembaga pendidikan formal 

maupun di masjid, surau/musalla, rumah, dan sebagainya.108 

   Berasal dari kata dasar didik, mendidik menurut Kamus Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai perbuatan memelihara dan memberi latihan berupa 

ajaran, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.109 Pendidik dalam 

konteks ini dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan 

perbuatan memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, dan pimpinan 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran kepada peserta didik. 

   Dilihat dari konteks pendidikan sebagai proses pembelajaran dalam 

bentuk formal, Gage dan Berliner dalam Makmun menguraikan peran, tugas, dan 

tanggung jawab guru yang terdiri atas perencana (planner), pelaksana (organizer), 

dan penilai (evaluator).110  

   Tanggung jawab guru dalam konteks ini, dibatasi sebagai perencana, 

pelaksana, dan penilai proses pembelajaran dalam bentuk formal. Sedangkan 

pendidik dalam pendidikan Islam mencakup pekerjaan yang luas, yaitu membina 

seluruh kemampuan dan sikap yang baik peserta didik sesuai dengan ajaran 

Islam.111 Jelaslah, bahwa tanggung jawab pendidik lebuh luas dibandingkan 

dengan tanggung jawab guru. 

 

108Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu 

Pendekatan Teoretis Psikologis (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31. 

109Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 352. 

110Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, h. 23. 

111Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, h. 264. 
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   Pendidik dalam sistem pendidikan Islam, selain memindahkan nilai-nilai 

dan norma budaya yang berisi akhlak atau etika, keindahan atau estetika, ilmu, 

dan teknologi yang dimilikinya, juga memindahkan nilai dan norma agama atau 

wahyu yang berasal dari Tuhan.112 

   Pendidik dalam pendidikan Islam, selain membentuk akhlak dan 

kecerdasan pikiran kepada anak didik, juga yang paling utama adalah membentuk 

akidah anak didik, sebagaimana yang diaplikasikan oleh Luqman yang 

dituangkan sebagai wahyu dalam QS Luqman/31: 12-14. 

ِلنِْ فْسِهِِِ اِْيْشْك ر  ِوْمْنِيْشْك رِْفإِْنََّّ نْاِل قْمْانِْالِْكْمْةِْأْنِِاشْك رِْلَِِِّ كِْفْرِْفإِْنَِّاللِْوْلْقْدِْآتْ ي ْ ِوْمْن
عِْ لْظ لْم ِ رْكِْ الشِّ إِنَِّ ِ بِِلَِِّ ت شْركِِْ لَِْ يَْب نَِِّْ يعِْظ ه ِ وْه وِْ لَِبنِْهِِ ل قْمْان ِ قاْلِْ وْإِذِْ حِْيد ِ ظِيم ِغْنِِ ِ

لِِِ اشْك رِْ أْنِِ عْامْيِِْ فِِ وْفِصْال ه ِ وْهْن ِ ِ عْلْىم وْهْن اِ أ م ه ِ حْلْْتْه ِ بِوْالِدْيهِِْ نسْانِْ الِْْ نْاِ وْوْصَّي ْ
ِوْلِوْالِدْيْكِْإِلَِِّْالْمْصِير ِِ

Terjemahnya: 

  Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 
di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia 
(berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 
orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.113 

   Berdasar pada ayat tersebut di atas, tampak bahwa Luqman mendidik 

anak dengan ilmu pengetahuan (ِْالِْكْمْة) yang diringi dengan pendidikan akidah 

dalam konteks tidak mempersekutukan Allah (َِِِّبِِل ت شْركِِْ  dan pendidikan ,(لَِْ

akhlak dalam konteks berbuat baik kepada orang tua (ِِْبِوْالِدْيه نسْانِْ الِْْ نْاِ  (وْوْصَّي ْ

 

112Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),        

h. 180. 

113Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 634. 
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melalui cara yang rasional (penjelasan logis), dan membentuk sikap 

berterimakasih dalam konteks (ِِأْنِِاشْك رِْل).   
   Mengacu pada isyarat Alquran agar setiap pribadi muslim mawas diri 

dan menjaga keluarga untuk terhindar dari siksa neraka, Getteng memandang 

setiap orang beriman adalah pendidik dengan tugas yang identik dengan tugas 

rasul, yaitu tazkiyah dalam arti mensucikan fisik, pikir, dan hati peserta didik, 

berusaha mengembangkan dan mendekatkannya kepada Allah swt., seraya 

menjaga fitrahnya dari segala kemungkinan yang dapat merusak; dan ta’lim 

dalam arti menyampaikan (mentransfer) ilmu pengetahuan.114  

   Pendidik dalam pandangan di atas, bukan hanya terbatas pada para 

profesional atau praktisi, tetapi mencakup semua orang beriman yang merelakan 

dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan, termasuk yang 

berkecimpung dalam lingkungan keluarga, sesuai firman Allah swt. dalam QS al-

Tahrim/66: 6. 

هْاِمْلْئِكْة ِِ ِوْالِْجْارةْ ِعْلْي ْ غِلْظ ِِيَْأيْ  هْاِالَّذِينِْآمْن واِق واِأنْف سْك مِْوْأهْْلِيك مِْنَْر اِوْق ود هْاِالنَّاس 
مْاِأمْْرْه مِْوْيْ فْعْل ونِْمْاِي  ؤْمْر ونِِْ ِيْ عْص ونِْالَِِّْ ِشِدْاد ِلََّ

Terjemahnya: 

  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.115 

 Pendidik yang dimaksud dalam ayat di atas adalah setiap orang yang 

beriman dengan tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari berbagai hal yang 

dapat mencelakakan. Tanggung jawab menjaga keluarga merupakan salah satu 

kewajiban dalam Islam yang kemudian dimaknai sebagai salah satu kegiatan 

pendidikan dalam Islam. 

 

114Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. IX; 

Yogyakarta: Grha Guru, 2014), h. 43. 

115Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 951. 
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 Tanggung jawab pendidikan dalam Islam tidak terbatas hanya berlaku 

dalam lingkungan keluarga, tetapi juga berlaku dalam lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Dijelaskan oleh Daradjat, dkk. bahwa secara umum mendidik adalah 

membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam 

penetapan nilai-nilai yang dilakukan melalui pergaulan antara pendidik dan anak 

didik dalam situasi pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dalam lingkungan 

rumah tangga, dan para guru dalam lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat.116 

 Jadi pendidik menurut Islam adalah orang tua yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan anak di lingkungan rumah tangga, dan guru yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik di lingkungan sekolah, dan 

tokoh masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pendidikan warga di 

lingkungan masyarakat. 

 1) Pendidik dalam Lingkungan Keluarga 

   Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil, merupakan lingkungan 

pendidikan pertama yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang 

lebih luas, sebab dalam lingkungan inilah pertama anak mendapatkan pendidikan 

yang memberi corak terhadap kehidupan selanjutnya. 

   Sukmadinata menjelaskan bahwa keluarga seringkali disebut sebagai 

lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-pertama anak 

mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan yang di 

dalamnya berperan ibu dan bapak sebagai pendidik.117 Sulit mengabaikan peran 

orang tua (ibu bapak) dalam keluarga, sebab sejak lahir anak hidup dalam asuhan 

dan pemeliharaan orang tua di lingkungan keluarga. 

 

116Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 64-65. 

117Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 27.  
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   Didasarkan pada ajaran Islam tentang anak sebagai titipan yang 

dipercayakan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dan 

dididik dengan berbagai pendidikan sehingga orang tua bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anaknya.118 Pendidikan 

anak dalam lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua. 

   Orang tua menurut Jalaluddin merupakan pendidik kodrati, sebab 

mereka itu mendidik anak berdasarkan kodrat berupa naluri kasih sayang yang 

dianugerahkan oleh Tuhan sehingga rela memikul beban tanggung jawab untuk 

memelihara, mengawasi, melindungi, dan membimbing keturunannya.119  

   Disebabkan oleh anugerah kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan 

kepada orang tua sehingga orang tua bertanggung jawab atas kelangsungan 

pendidikan anak dalam lingkungan keluarga. Islam meletakkan dasar tentang 

tanggung jawab pendidikan di pundak para orang tua, sesuai firman Allah swt. 

dalam QS al-Syu’ara>’/26: 213-214. 

بِيِْوْأنْذِرِْعْشِيرتْْكِْالْأقْْ ربِْيِِِْفْلِْتْدعْ ِمْعِْاللِِ ِإِلَمْ اِآخْرِْفْ تْك ونِْمِنِْالْم عْذَّ
Terjemahnya: 

  Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping 
Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan 
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.120 

   Dipahami dari ayat di atas adalah anjuran untuk berakidah dan memberi 

peringatan yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan yang dimulai dari 

orang terdekat. Dihubungkan dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga, 

pendidikan dimulai dengan penanaman akidah (pendidikan Islam) kepada anak 

sebagai orang yang terdekat. 

 

118Syahruddin Usman, “Hak Anak Terhadap Pendidikan”, Auladuna Jurnal Pendidikan 

Dasar Islam 1, no. 2 (Desember 2014), h. 246.  

119Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 255.  

120Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 589. 
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   Anak menurut al-Gazali dalam Usman adalah amanah bagi orang 

tuanya.121 Anak sebagai amanah orang tua, mengimplikasikan tanggung jawab 

orang tua terhadap anak yang akan diuji oleh Allah swt. sebagai pemberi amanah, 

sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Anfal/8: 28. 

اِْأمْْوْال ك مِْوْأْوْلَِْ ِعْظِيم ِِِِد ك مِْفِت ْنْة ِوْأْنَِّاللِْوْاعْلْم واِأنََّّ ِعِندْه ِأْجْر 
Terjemahnya: 

  Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.122 

   Bersama dengan harta, anak dalam pandangan Islam merupakan cobaan 

yang akan diuji oleh Allah  swt. untuk mengetahui tanggung jawab atas amanah 

itu, sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Mu’minun/23: 8-11. 

ه م ِِ أ ولمْئِكِْ يُ ْافِظ ونِْ صْلْوْاتِِِمِْ ِ عْلْىم ه مِْ وْالَّذِينِْ راْع ونِْ وْعْهْدِهِمِْ لِأْمْانَْتِِمِِْ ه مِْ وْالَّذِينِْ
ِالْوْارثِ ونِْالَّذِينِْيرْثِ ونِْالْفِرْدْوْسِْه مِْفِيهْاِخْالِد ونِِْ

Terjemahnya: 

  Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 
janjinya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-
orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. 
Mereka kekal di dalamnya.123 

   Menjalankan tanggung jawab pendidikan terhadap anak yang 

diamanatkan oleh Allah swt. dipandang bernilai ibadah dengan balasan 

kebahagiaan dalam sepanjang hidup yang digambarkan dalam ayat di atas 

sebagai surga Firdaus. Menginvestasikan harta untuk pendidikan anak dipandang 

penting dalam Islam. 

   Schneider dan Coleman dalam Santrock menjelaskan hubungan antara 

parenting dengan motivasi anak, bahwa orang tua dengan pendidikan yang lebih 

 

121Syahruddin Usman, “Hak Anak Terhadap Pendidikan”, Auladuna Jurnal Pendidikan 

Dasar Islam 1, no. 2 (Desember 2014), h. 247.  

122Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 264. 

123Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 527. 
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tinggi lebih dimungkinkan percaya atas keterlibatan mereka untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan anak dan memberi stimuli intelektual di rumah.124 Terdapat 

hubungan yang positif antara parenting dengan motivasi anak. Semakin tinggi 

pendidikan orang tua, semakin tinggi pula kesadaran atas pentingnya 

berpartisipasi dalam pendidikan anak di rumah. 

   Keorangtuaan (parenting) adalah proses pembelajaran, pengasuhan, 

interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi aktivitas memberi petunjuk, 

memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak dalam mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan.125 Peran orang tua yang berpartisipasi dalam 

mendidik anak di lingkungan keluarga sangat diperlukan untuk memotivasi anak 

berprestasi. 

   Terkait dengan praktik pengasuhan anak, Eccles, dkk. dalam Santrok 

mengungkapkan, bahwa walaupun faktor demografis dapat memengaruhi 

motivasi anak, tetapi faktor yang lebih penting adalah praktik pengasuhan anak 

oleh orang tuanya.126 Beberapa praktik parenting positif yang dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi adalah:  

a. Mengenal betul anak dan memberi tantangan serta dukungan dalam kadar yang 

tepat. 

b. Memberikan iklim emosional yang positif dengan memotivasi anak untuk 

menginternalisasikan nilai dan tujuan orang tua. 

 

124B. Schneider dan J. S. Coleman, Parents, Their Children, and Schools. Dikutip dalam 

John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 532. 

125Kompasiana, “Keorangtuaan”. https.//www.kompasiana.com. Diakses Ahad 29 

Maret 2020. 

126J. S. Eccles, dkk., Motivation to Succeed. Dikutip dalam John W. Santrock, 

Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi 

Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 533. 
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c. Menjadi model perilaku yang memberi motivasi berupa bekerja keras dan 

gigih menghadapi tantangan.127 

   Sehubungan dengan itu, maka pendidikan Islam yang menjadi tanggung 

jawab orang tua, menurut Daradjat, dkk. adalah sekurang-kurangnya 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. Memeilhara dan membesarkan anak sebagai tanggung jawab mendasar atas 

dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah dari 

berbagai gangguan penyakit, dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup 

yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya. 

c. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak berpeluang meraih 

pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi-tingginya. 

d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan 

dan tujuan hidup muslim.128 

   Tanggung jawab pendidikan Islam bagi orang tua dalam lingkungan 

keluarga, tidak terbatas hanya pada aspek jasmaniah anak, tetapi juga mencakup 

aspek rohaniah yang diperlukan anak untuk meraih kebahagiaan hidup, baik di 

dunia maupun di akhirat. 

 2) Pendidik dalam Lingkungan Sekolah 

   Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal setelah anak dididik 

oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, sehingga sekolah merupakan pelanjut 

dari pendidikan dalam keluarga. Jika orang tua mendidik anak secara kodrati di 

lingkungan keluarga, maka pendidikan diselenggarakan secara profesional oleh 

guru di lingkungan sekolah. 

 

127John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 

2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 533. 

128Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 38. 
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   Profesional menurut Tilaar merupakan para ahli di yang telah 

memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus dari lembaga pendidikan formal 

untuk pekerjaan dalam bidang tertentu.129 Seseorang disebut profesional jika 

memiliki keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan pada 

lembaga pendidikan formal yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan 

pendidikan khusus profesi. 

   Dinyatakan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2005, bahwa: 

  Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.130 

   Pendidik merupakan tenaga profesional yang menuntut keahlian khusus 

dalam bidang pendidikan, sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003, bahwa: 

  Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.131 

   Pendidik sebagai tenaga profesional dalam konteks undang-undang 

tersebut di atas, masih bersifat umum, mencakup seluruh pendidik pada semua 

jenjang pendidikan, baik guru sebagai pendidik pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, maupun dosen sebagai pendidik 

pada jenjang pendidikan tinggi. 

   Guru sebagai pendidik profesional, secara spesifik disebutkan pada pasal 

1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, bahwa: 

 

129H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Cet. III; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 137. 

130Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3. 

131Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 22. 
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  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah.132 

   Guru profesional pada intinya adalah guru yang bertugas pada salah satu 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, atau salah satu jenjang 

pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

    Tugas guru sangat banyak, baik yang terkait dengan kedinasan dan 

profesinya di sekolah, maupun di luar kedinasan yang terkait dengan tugas 

kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar sekolah.133 Atas dasar itu, 

maka, guru mengemban tugas yang luas, baik tugas yang terkait dengan 

kedinasan dan profesinya di sekolah, maupun tugas yang terkait dengan 

kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar sekolah. 

   Dijelaskan oleh Daradjat, bahwa pekerjaan guru bukan semata-mata 

mengajar, melainkan juga harus mengerjakan berbagai hal yang bersangkut paut 

dengan pendidikan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru akan menunaikan 

tugasnya dengan baik, jika padanya terdapat berbagai kompetensi keguruan, dan 

melaksanakan fungsinya sebagai guru.134  

   Guru profesional adalah guru yang mampu melaksanakan tugas 

utamanya yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan tugas itu dapat dilaksanakan 

dengan baik jika pada diri guru terdapat kompetensi keguruan, dan melaksanakan 

 

132Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen, h. 3. 

133Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 11-12. 

134Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, h. 262. 
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fungsinya sebagai guru, sehingga kompetensi dan fungsi guru berperan penting 

terhadap keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas utamanya.  

   Kompetensi dipersyaratkan bagi guru menurut pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, dan bersifat 

holistik (satu kesatuan yang tidak dapat pisah-pisahkan).135 

   Kompetensi guru tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 1 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, bahwa 

guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, profesional, dan kepemimpinan.136  

   Atas dasar itu, maka dipersyaratkan bagi guru agama Islam untuk 

memiliki kompetensi kepemimpinan secara holistik dengan kompetensi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

   Dijelaskan oleh Kunandar, bahwa kemampuan dasar profesionalisme 

guru mencakup kemampuan dasar menguasai bahan, mengelola program belajar 

mengajar mengelola kelas, menggunakan media/sumber belajar, menguasai 

landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi 

peserta didik, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan penyuluhan, 

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami prinsip-

 

135Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008), h. 5. 

136Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Jakarta: 

Kemenag RI, 2010), h. 9. 



72 

 

 

 

prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran.137 Kemampuan profesional guru dalam konteks ini dipandang 

mendasar sehingga setiap guru, termasuk guru agama Islam dituntut untuk 

memiliki kemampuan minimal tersebut. 

   Selain harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan tersebut di atas, 

guru agama Islam juga harus melaksanakan fungsi sebagai guru agama Islam. 

Fungsi sentral guru menurut Daradjat adalah mendisik yang berjalan sejajar 

dengan kegiatan mengajar, dan kegiatan bimbingan, sehingga guru berfungsi 

sebagai pengajar, sekaligus berfungsi sebagai pembimbing, dan administrator 

dalam mengelola interaksi pembelajaran di kelas.138 

    Kemampuan profesional dalam melaksanakan fungsi sebagai guru 

agama Islam mengisyaratkan bahwa guru agama Islam di lingkungan sekolah 

harus mampu mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik 

melalui beragam kegiatan, baik kegiatan berbentuk pengajaran, maupun kegiatan 

berbentuk bimbingan dan latihan. 

   Pendidikan agama dititikberatkan pada pembentukan sikap melalui 

kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama.139 Sikap (afektif) berhubungan 

dengan respons emosional terhadap tugas.140 Domain ini terdiri atas lima sasaran: 

(a) penerimaan, (b) respons, (c) menghargai, (d) pengorganisasian, dan (e) 

menghargai karakterisasi.141 

 

137Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008),  

h. 63-67. 

138Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, h. 264-265. 

139Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 257.  

140D. R. Krathwohl, dkk., Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: 

Affective Domain. Dikutip dalam John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-

Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 469. 

141John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 

2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 469. 
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   Terkait dengan itu, fungsi sekolah adalah mengubah sikap anak didik 

agar menerima, merespons, memperoleh nilai, mengorganisasikan (identifikasi) 

nilai, dan mengkarakterisasi nilai dari nilai-nilai yang kompleks untuk 

mengamalkan nilai-nilai yang baik, dan menjauhkan diri dari nilai-nilai buruk. 

   Nel Noddings dalam Santrock yakin bahwa peserta didik kemungkinan 

besar akan berkembang menjadi manusia yang kompeten apabila mereka merasa 

diperhatikan, sehingga guru harus mengenal peserta didik dengan baik.142 Begitu 

pula dengan McCombs, mendeskripsikan temuan para periset, bahwa peserta 

didik yang meresa punya guru yang supportif dan perhatian akan lebih 

termotivasi untuk belajar ketimbang peserta didik yang meresa punya guru yang 

tidak supportif dan tidak perhatian. 143  

   Perhatian guru terhadap peserta didik memberi pengaruh terhadap 

motivasi peserta didik. Perhatian itu dapat dapat terjadi apabila guru mengenal 

peserta didik secara dekat, sehingga guru harus mengenal peserta didik dengan 

baik. 

   Eccles, dkk. dalam Santrock mengemukakan, bahwa motivasi peserta 

didik akan bertambah jika guru memberi tugas yang menantang dalam 

lingkungan yang mendukung proses penguasaan materi, sehingga guru mesti 

memberi dukungan emosional dan kognitif, memberi materi yang bermakna dan 

menarik untuk dipelajari dan dikuasai, dan memberi dukungan yang cukup bagi 

terciptanya kemandirian dan inisiatif peserta didik.144 

 

142Nel Noddings, Teaching Themes.. Dikutip dalam John W. Santrock, Educational 

Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 534. 

143J. S. Eccles, dkk., Motivation to Succeed. Dikutip dalam John W. Santrock, 

Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi 

Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 533. 

144J. S. Eccles, dkk., Motivation to Succeed. Dikutip dalam John W. Santrock, 

Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi 

Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 534. 



74 

 

 

 

   Selain perhatian guru, peserta didik juga akan termotivasi dengan baik 

apabila guru memberi tugas yang menantang, menyediakan lingkungan yang 

mendukung emosional dan kognitif peserta didik, menyajikan materi yang 

bermakna, serta memberi dukungan untuk terciptanya kemandirian dan inisiatif 

peserta didik. 

   Berdasar pada pandangan McGuire tentang proses perubahan sikap yang 

berlangsung melalui tiga tahap perubahan, yaitu adanya perhatian, pemahaman, 

dan penerimaan, sehingga pembentukan sikap keagamaan menurut Jalaluddin, 

sangat tergantung pada kemampuan para pendidik untuk menarik perhatian anak 

didik pada pendidikan agama yang diberikan, memberikan pemahaman materi 

pendidikan agama kepada anak didik, dan menghubungkan materi pendidikan 

agama dengan kebutuhan dan nilai yang dianut anak didik agar bersedia 

menerima pendidikan agama yang diberikan.145 

   Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka 

pendidik agama Islam hendaknya bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani, 

berakhlak baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional.146 Syarat-syarat ini 

diharapkan senantiasa terpatri dalam segala bentuk interaksi dengan peserta 

didik, baik dalam bentuk pengajaran, maupun dalam bentuk bimbingan dan 

latihan. 

   Perspektif pendidikan Islam tentang pendidik di lingkungan sekolah 

memandang bahwa pendidik agama Islam pada lembaga pendidikan formal 

merupakan pelanjut pendidikan Islam yang berlangsung di lingkungan keluarga, 

sehingga mereka harus memiliki syarat, yaitu bertakwa kepada Allah, berilmu, 

sehat jasmani, berakhlak baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. 

 

145Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 258.  

146Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 40-41. 
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 3) Pendidik dalam Lingkungan Masyarakat 

 Masyarakat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan 

ikatan aturan tertentu.147 Sedangkan Koentjaraningrat dalam Gunawan 

memandang masyarakat sebagai kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang 

terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.148 

 Setiap warga masyarakat hidup dalam satu kesatuan yang diikat oleh 

aturan sebagai nilai-nilai tertentu untuk dijalankan dan diwariskan secara turun 

temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan nilai-

nilai dalam masyarakat tersebut disebut dengan pendidikan. 

 Pendidikan menurut Ali adalah usaha sadar yang dilakukan manusia 

untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai dan norma 

yang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat.149 Pendidikan dapat 

berlangsung dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. 

 Sukmadinata mengemukakan, bahwa selain keluarga dan sekolah, 

peserta didik dapat pula memperoleh pendidikan dalam lingkungan masyarakat. 

Para peserta didik memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan 

melalui interaksi dengan orang lain, media massa, dan pranata-pranata sosial 

yang ada.150  

 Pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperoleh dalam 

lingkungan masyarakat, dapat saja sejalan atau berbeda dengan yang diperoleh 

 

147Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 924. 

148Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai 

Prpblem Pendidikan (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 4. 

149Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 178-180. 

150Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 28. 
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dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Anak dalam masyarakat 

memperoleh pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah berupa berbagai 

pengalaman hidup, dan berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat yang 

heterogen (beragam).  

 Setiap masyarakat berusaha meneruskan kebudayaannya kepada 

generasi penerus melalui pendidikan dan interaksi sosial. Mereka mewariskan 

nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk-bentuk kelakuan 

lainnya untuk melanjutkan eksistensinya.151 

 Berdasar pada pandangan tentang masyarakat sebagai pergaulan hidup 

manusia yang berinteraksi terus menerus menurut sistem nilai atau norma 

tertentu yang terikat pada identitas bersama, Ali memandang masyarakat Islam 

adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus dalam ikatan 

sistem nilai atau norma menurut Islam sebagai identitas bersama.152  

 Berdasar pada pandangan tentang masyarakat Islam tersebut di atas, 

maka pendidikan Islam dalam masyarakat, berlangsung melalui interaksi sosial 

untuk mewariskan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk-

bentuk perilaku lainnya menurut ajaran Islam. 

 Masyarakat, terutama para pemimpin atau penguasa di dalamnya, 

berpengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan anak. Pemimpin 

masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik menjadi 

anggota masyarakat yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam 

lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok kelasnya dan 

sekolahnya, maupun sebagai anggota masyarakat yang lebih luas (warga desa, 

warga kota, dan warga negara). Pemimpin dan penguasa dalam masyarakat pada 

 

151Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai 

Prpblem Pendidikan, h. 58. 

152Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 183. 
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konteks ini, ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, sebab 

pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral setiap orang 

dewasa, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok sosial.153 

 Secara moral, setiap orang dewasa, terutama para pemimpin (tokoh) 

dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan anak, 

sebab tokoh masyarakat inilah yang dipandang berpengaruh terhadap pendidikan 

anak dalam lingkungan masyarakat, sesuai firman Allah swt. dalam QS Ali 

‘Imran/3: 110. 

وْت  ؤْمِن ونِْبِِللِِ الْم نكْرِِ هْوْنِْعْنِِ وْتْ ن ْ بِِلْمْعْر وفِِ للِنَّاسِِتَْْم ر ونِْ وْلْوِِِِْك نت مِْخْيْرِْأ مَّة ِأ خْرجِْتِْ
ن ْه م ِالْم ؤْمِن ونِْوْأْكْثْ ر ه م ِالْفْاسِق ونِِْ ِآمْنِْأهْْل ِالْكِتْابِِلْكْانِْخْيْر اِلََّ مِمِّ

Terjemahnya: 

 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.154 

 Ayat ini menggambarkan kriteria umat terbaik ( ِأ مَّة  yaitu prilaku ,(خْيْرِْ

masyarakatnya yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah 

dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah swt.155 Pendidikan Islam 

adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang 

dimplementasikan dalam kehidupan nyata menuju umat terbaik ( ِأ مَّة  yang (خْيْرِْ

memiliki keutamaan, yaitu senantiasa memerintahkan kepada  makruf, 

menecegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah swt. dengan iman 

yang kuat dan benar. Ketiga hal itulah yang menjadi daya dorong yang sangat 

kuat bagi umat Islam untuk tampil di tengah-tengah masyarakat untuk berjuang 

 

153Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 45. 

154Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94. 

155Duta Islam, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 110”. https://www.dutaislam.com/ 

2019/03/tafsir-surat-ali-imran-ayat-110-konsep-umat-terbaik.html. Diakses, Senin 30 Maret 

2020. 

https://www.dutaislam.com/%202019/03/tafsir-surat-ali-imran-ayat-110-konsep-umat-terbaik.html
https://www.dutaislam.com/%202019/03/tafsir-surat-ali-imran-ayat-110-konsep-umat-terbaik.html
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menegakkan kebenaran yang melahirkan humanisasi berupa terwujudnya nilai-

nilai kebaikan dan kemanusiaan dalam kehidupan individu dan kelompok, liberasi 

berupa kebebasan yang bertanggung jawab melakukan kebaikan dan menghindari 

kemungkaran, dan semua itu dilakukan di atas prinsip transendesi berupa 

kesadaran ketuhanan, yang digambarkan sebagai iman yang benar dan kokoh.156 

 Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan Islam untuk membentuk 

kepribadian muslim yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai, sikap, 

pengetahuan, keterampilan beragama Islam kepada anggota masyarakat lainnya 

melalui anjuran berbuat baik, dan mencegah kemungkaran yang didasarkan pada 

iman kepada Allah swt. 

 Sebagai bagian dari aspek kepribadian yang terintegrasi dalam 

perkembangan psikis, jiwa keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan, 

tidak akan dapat terwujud dengan hanya mengenal saja, tetapi juga menghendaki 

adanya norma-norma kesopanan pada orang lain. Sehubungan dengan itu, 

pembentukan nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-

aspek spiritual dalam lingkup yang lebih luas, akan lebih efektif jika seseorang 

berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.157  

 Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam akan 

berpengaruh efektif pada pembentukan kepribadian anak yang selaras dengan 

ajaran Islam, sehingga peran tokoh dalam masyarakat memberi pengaruh yang 

kuat terhadap pewarisan nilai-nilai, baik nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai 

agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. 

c. Peserta Didik 

 

156Nur Hayati, “Formulasi Pendidikan Islam dalam QS Ali Imran Ayat 110”. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/4532. Diakses, Senin 30 Maret 

2020. 

157Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi, h. 259-260.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/4532
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   Peserta didik merupakan unsur sentral dalam pendidikan, sebab 

pendidikan pada hakekatnya adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia 

terdidik. Sebagai konsekuensinya, maka pendidikan harus memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

   Dikemukakan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, pasal 1 ayat 4 

menyatakan, bahwa: 

  Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan tertentu.158  

   Mengacu pada undang-undang tersebut di atas, maka pendidikan 

diwujudkan melalui suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

sehingga pendidikan terselenggara atas adanya aktivitas belajar peserta didik. 

   Aktivitas peserta didik menurut Sardiman, merupakan syarat mutlak 

atas berlangsungnya interaksi belajar mengajar (pembelajaran), sebab para 

peserta didiklah yang belajar, sehingga mereka pulalah yang melakukan aktivitas 

belajar itu.159  

   Proses pembelajaran yang melibatkan beragam aktivitas belajar peserta 

didik merupakan wujud dari pendidikan nasional yang diharapkan, sehingga 

pendidikan pada dasarnya adalah upaya mengaktifkan peserta didik agar bersedia 

mengembangkan potensi dirinya. Agar peserta didik aktif mengembangkan 

 

158Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 4-5.  

159Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 17.  
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potensinya, maka konsekuensinya adalah pendidik menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. 

   Pembelajaran Berbasis Aktivitas Siswa (PBSA) merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran baik dipandang dari sisi proses pembelajaran  

maupun dipandang dari sisi hasil belajar yang menekankan pada aktivitas peserta 

didik secara optimal untuk memperoleh hasil belajar yang terpadu antara aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Dipandang dari sisi proses 

pembelajaran, dikehendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk 

emosional dan aktivitas intelektual, sedangkan dipandang dari sisi hasil belajar, 

dikehendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).160 

   Sejalan dengan pandangan tentang peserta didik yang diharapkan dalam 

sistem pendidikan nasional, Pembelajaran Berbasis Siswa Aktif (PBSA) 

merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk pembentukan 

kepribadian peserta secara utuh dan seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor, baik pada proses pembelajaran maupun pada hasil belajarnya. 

   Kepribadian utuh disebutkan dalam Alquran sebagai kepribadian muslim 

yang seluruh aspek-aspeknya mencerminkan ajaran Islam (kaffah), sesuai firman 

Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 208. 

إنَِّهُۥ  يۡطََٰنِِۚ  َٰتِ ٱلشَّ خُطُوَ تتََّبعُِواْ  وَلَٗ  كََفَّٓةا  لمِۡ  ِ فِِ ٱلس  ٱدۡخُلوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

بيِنّٞ    ّٞ مُّ  لكَُمۡ عَدُو 
Terjemahnya: 

  Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.161 

 

160Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. 

X; Jakarta: Kencana, 2013), h. 137.  

161Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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   Kata ۡلم ِ  pada ayat di atas, diterjemahkan oleh M. Quraish Shihab ٱلس 

dengan kedamaian atau Islam dengan makna dasar damai atau tidak 

mengganggu. Kedamaian itu diibaratkan berada dalam suatu wadah yang 

dipahami dari kata     ِِۡف yang berarti dalam, sehingga orang yang beriman diminta 

untuk memasukkan dirinya ke dalam wadah itu secara totalitas agar semua 

kegiatannya berada dalam wadah atau koridor kedamaian, baik damai dengan 

dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan 

maupun damai dengan alam raya secara ka>ffah, yakni secara menyeluruh tanpa 

kecuali.162  

   Berislam secara keseluruhan ( كََفَّٓةا), berarti menjalankan Islam secara 

utuh, dan orang yang Islam yang demikian disebut berkepribadian muslim. 

Kepribadian muslim yang demikian merupakan pribadi yang dicita-citakan dalam 

pendidikan Islam.  

   Marimba mengemukakan bahwa keribadian mengandung arti yang luas, 

meliputi kualitas keseluruhan dari seseorang yang tampak dalam cara-caranya 

berbuat, cara-caranya berpikir, cara-caranya berpendapat, sikapnya, minatnya, 

filsafat hidupnya, dan kepercayaannya. Atas dasar itu, maka kepribadian muslim 

adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku luarnya, 

kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya 

menunjukkan pengabdian dan penyerahan diri kepada uhan.163 Peserta didik 

dalam pendidikan Islam didudukkan sebagai titik sentral sasaran didik dalam 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek pribadinya. 

   Kontruktivisme memandang bahwa setiap peserta didik sudah memiliki 

banyak potensi yang siap dikembangkan, sehingga semua lingkungan yang 

 

162M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an 

Volume 1 (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 544. 

163Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, h. 67-68. 
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tersedia harus dimanfaatkan untuk mendorong peserta didik mengaktualisasikan 

potensi-potensinya. Implikasinya, guru bukan sekadar pemberi informasi atau 

materi pembelajaran, tetapi yang lebih utama adalah memotivasi peserta didik 

agar aktif mengolah informasi atau materi pembelajaran melalui proses mencari 

dan mengalami.164 

   Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran, lebih ditekankan pada proses mencari dan 

mengalami dalam arti peserta didik itulah yang aktif untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. 

   Brooks dan Brooks dalam Santrock mengemukakan, bahwa 

kontruktivisme menekankan agar individu secara aktif menyusun dan 

membangun (to construct) pengetahuan dan pemahaman, sehingga harus 

didorong untuk mengeksplorasi dunianya, menemukan pengetahuan, merenung, 

dan berpikir secara kritis.165 

   Perspektif konstruktivisme tentang pendidikan lebih ditekankan pada 

aktivitas peserta didik dalam mengeksplorasi dunianya, menemukan 

pengetahuan, merenung, dan berpikir secara kritis untuk membangun 

pengetahuan dan pemahamannya. 

   Sejalan dengan pandangan konstruktivisme, al-Syaibany memandang 

bahwa pendidikan sebagai proses pertumbuhan membentuk pengalaman dan 

perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku individu dan kelompok, hanya 

akan berhasil melalui interaksi seseorang dengan perwujudan dan benda sekitar 

serta dengan alam sekeliling, tempat ia hidup. Perwujudan yang dimaksud adalah 

 

164Dadang Sukirman, Microteaching (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 137.  

165J. G. Brooks dan M. G. Brooks, In Search of Understanding: The Case for 

Constructivist Classroom. Dikutip dalam John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: 

McGraw-Hill Company Inc, 2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 8. 
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wujud dari segi fisikal kemanusiaan dan sosial mengingat perhatian utama 

pendidikan berpusat pada wujud insan, baik sebagai individu maupun kumpulan 

sosial.166 

   Pembentukan kepribadian yang utuh dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor dapat diwujudkan melalui proses interaksi edukatif, baik interaksi 

antara individu dengan individu lainnya, interaksi antara individu dengan 

kelompok sosial, maupun interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. 

   Tugas pokok peserta didik adalah belajar. Sebagai objek didik, peserta 

didik menerima pelajaran, bimbingan, dan latihan dari pendidik, dan peserta didik 

sebagai subjek telah dapat menentukan dirinya sendiri sesuai dengan potensinya 

dalam rangka mengefektifkan belajar bagi kepentingan dirinya. Agar dapat 

belajar efektif dan produktif, peserta didik harus memperhatikan beberapa hal: 

a. Menyadari sepenuhnya akan arah dan tujuan belajarnya. 

b. Memiliki motif yang murni (niat) yang benar karena Allah. 

c. Belajar dengan kepala penuh dalam arti menerima sesuatu yang baru atas  atas 

bantuan pengethuan dan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya. 

d. Menyadari bahwa belajar bukan semata-mata menghafal, tetapi di dalamnya 

juga terdapat penggunaan daya-daya mental lainnya yang harus dikembangkan 

agar memungkinkan memperoleh pengalaman baru dan mampu memecahkan 

berbagai masalah. 

e. Senantiasa memusatkan perhatian terhadap pelajaran dan berusaha 

menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi agar tertib dalam belajar. 

f. Memiliki rencana belajar yang jelas agar belajar menjadi suatu kebutuhan. 

g. Memandang semua pelajaran sama pentingnya agar sungguh-sungguh dalam 

belajar. 

 

166Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatu al-Tarbiyatu al-Islamiyah. Terj. 

Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam, h. 56-57. 
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h. Menghindari kelalaian waktu belajar, dan bersantai hanya sekadar melepas 

kelelahan. 

i. Bekerja sama dengan kelompok dan teguh bekerja sendiri untuk membuktikan 

keberhasilan belajar. 

j. Menunjukkan partisipasi aktif selama mengikuti pelajaran atau diskusi 

kelompok.167 

   Berdasar pada uraian di atas, tampak bahwa tugas peserta didik itu luas, 

mencakup tugas belajar secara akademik, dan nonakademik. Intelegensi bukan 

jaminan atas keberhasilan anak, sebab banyak anak yang berhasil dalam belajar 

karena memahami potensi dan memilih gaya belajar yang sesuai dengan 

potensinya. 

   Peserta didik dengan gaya belajar reflektif, memungkinkan dirinya 

melakukan tugas-tugas: (a) mengingat informasi yang terstruktur, (b) membaca 

dengan memahami dan menginterpretasi teks, dan (c) memecahkan masalah dan 

membuat keputusan.168 

   Selain itu, keberhasilan belajar peserta didik dapat pula ditentukan oleh 

motivasi belajar yang dimilikinya. Sanjaya mengkalim, bahwa peserta didik 

dengan motivasi belajar tinggi cenderung berprestasi belajar tinggi, sebab 

motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan 

tertentu.169 Sehubungan dengan itu, maka komitmen dan motivasi belajar dapat 

menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar. 

 

167Zakiah daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, h. 271-272. 

168John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill Company Inc, 

2004). Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan, h. 156. 

169Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 249. 
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   Dikaitkan dengan pendidikan Islam, komitmen itu muncul dari niat yang 

baik, kemudian diikuti dengan usaha (ikhtiar) untuk memperoleh sesuatu yang 

tinggi, diiringi dengan motivasi untuk sukses dalam belajar, sesuai firman Allah 

dalam QS al-Ra’d/13: 11. 

خْلْفِهِِيُِْْ وْمِنِْ يْدْيهِِْ بْيِِْ مِّنِ ِ م عْقِّبْات  أمْْرِِاللِِلهْ ِ مِنِْ ِِِِإِنَِّاللِِِْفْظ ونهْ ِ م ِحْتََّّ بِقْوْم  مْاِ ي  غْيرِّ ِ لَِْ
ِِِِوْإِذْاِأرْاْدِْاللِ ِي  غْيرِّ واِمْاِبِِنْف سِهِمِْ ِس وء اِفْلِْمْرْدَِّلهْ ِوْمْاِلَْ مِمِّنِد ونهِِِمِنِوْال  ِبِقْوْم 

Terjemahnya: 

  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.170 

   Mengacu pada ayat di atas, komitmen dengan niat baik, ikhtiar, dan 

motivasi bersinergi dalam mencapai keberhasilan. Bagi peserta didik, 

keberhasilan belajar dapat dicapai apabila mensinergikan niat, ikhtiar, dan 

motivasi dalam melakukan aktivitas belajar yang menjadi tugas pokoknya. 

   Islam memandang peserta didik sebagai makhluk potensial yang dapat 

dididik melalui berbagai lembaga pendidikan. Potensi itu akan berkembang 

secara efektif ke arah kepribadian muslim yang utuh dalam lingkungan belajar 

yang menjalankan ajaran Islam, disertai dengan niat baik, ikhtiar, dan motivasi 

belajar dari peserta didik itu sendiri. 

d. Materi Pendidikan Islam 

   Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, bahwa pendidikan agama pada 

hakikatnya adalah pendidikan nilai. Atas dasar itu, maka bahan atau materi 

pendidikan Islam adalah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran 

Islam. 

 

170Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 370. 
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   Sebelum membahas kaitan Islam dengan persoalan-persoalan sosial 

(termasuk pendidikan) di lingkungan ilmiah, Rahardjo memandang perlu 

menjelaskan terlebih dahulu Islam sebagai tiga hal yang berbeda. Pertama, Islam 

adalah wahyu dan teladan (sunnah) Nabi Muhammad saw., serta hadis Nabi saw. 

yang diakui kesahihannya, dan dinyatakan tidak berkembang dari dulu sampai 

saat ini, tetapi interpretasi tentang Islam bisa berubah dan akan terus 

berkembang yang kerapkali dipengaruhi oleh faktor tempat. Kedua, Islam selama 

ini dicerminkan terutama dalam ilmu kalam, ilmu fikih, dan tasawuf. Ketiga, 

Islam historis, yaitu Islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan 

yang dikembangkan oleh para penganutnya dalam arti luas, termasuk peradaban 

dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, walaupun tidak diciptakan 

oleh kaum muslimin.171 

   Berkaitan dengan pendidikan Islam, bahan atau materi pendidikan 

bersumber dari ajaran Islam dalam arti wahyu (Alquran), dan sunnah atau hadis 

Rasulullah saw. yang sahih, dikembangkan dari cabang ilmu keislaman tertentu, 

dan disesuaikan dengan peradaban dan kebudayaan Islam yang terus berkembang, 

termasuk kebudayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. 

   Ditinjau dari segi pendidikan Islam, ilmu yang harus dikomunikasikan 

adalah ilmu pengetahuan agama, dan kebudayaan Islam. Ilmu pengetahuan agama 

bersumber jaran Islam yang autentik, baik dari Alquran yang merupakan wahyu 

Ilahi yang diwahyukan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia, 

maupun hadis atau sunnah Rasulullah saw. sebagai pensyarat, penafsir, dan 

penjelas terhadap Alquran. Sedangkan pengembangan budi (rasio dan rasa), dan 

daya manusia untuk memenuhi dorongan dan kebutuhan lahir dan batin dalam 

hidup bermasyarakat, telah melahirkan pola-pola budaya dan membentuk 

 

171M. Dawam Rahardjo, Agama, Masyarakat, dan Negara. dalam Mukti Ali, Agama 

dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1998),        

h. 129. 
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berbagai bidang kehidupan sesuai perkembangan masyarakat muslim 

sebagaimana yang telah mencapai suatu tingkat yang sanggup menerangi bangsa-

bangsa lain. Kekuatan Islam yang telah mendorong tumbuh kembangnya  

kebudayaan itulah yang disebut kebudayaan Islam.172  

   Materi pendidikan Islam merupakan ilmu pengetahuan agama yang 

bersumber dari Alquran, sunnah Nabi saw., dan kebudayaan Islam yang tumbuh 

dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan yang diterangi, dituntun, dan 

dijiwai oleh ajaran Islam. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 151. 

وْالِْكْمِْ الْكِتْابِْ وْي  عْلِّم ك م ِ وْي  زكِّْيك مِْ آيَْتنِْاِ عْلْيْك مِْ يْ ت ْل وِ نك مِْ مِّ ِ رْس ولَ  فِيك مِْ أرْْسْلْنْاِ ةِْكْمْاِ
ِوْي  عْلِّم ك مِمَّاِلَِْْتْك ون واِتْ عْلْم ونِِْ

Terjemahnya: 

  Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 
telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-
ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 
Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum 
kamu ketahui.173 

   Dpahami dari ayat di atas adalah mengajarkan ajaran Islam yang 

bersumber dari Alquran (ِْالْكِتْاب), dan sunnah (ِْالِْكْمْة), dan mengajarkan 

sunnatullah yang tersirat di alam semesta dan diungkap melalui riset ilmiah 

menjadi khazanah kebudayaan Islam. 

   Observasi menunjukkan keastabilan dan keseimbangan yang luar biasa 

dalam hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Alquran mengajak akal 

manusia untuk mengetahui dan memahami nilai dan kekuatan hakiki dunia 

material itu melalui penelitian dan observasi terhadap fenomena alam semesta 

dan melakukan refleksi yang mendalam mengenai rahasia dan keajaibannya.174 

 

172Zakiah Daradjat, Metodik KHusus Pengajaran Agama Islam, h. 157-160. 

173Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 370. 

174Afzalur Rahman, Quranic Sciences (t.tp: The Muslim School Trust, 1981). Terj. 

Taufik Rahman, Ensiklopediana Ilmu: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-

Quran (Cet. II; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 24-25. 
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Berbagai hasil temuan para ilmuwan muslim melalui riset ilmiah yang didasarkan 

pada ajaran Islam dapat pula menjadi sumber materi pendidikan Islam. 

   Dijelaskan oleh al-Syaibany, bahwa teori-teori yang diterima akal, 

penemuan-penemuan dalam penyelidikan ilmiah yang sah terkait dengan sifat 

individu yang dikaji dalam ilmu pendidikan, dan lain-lain atas ukuran roh 

keislaman yang tulen, dapat menjadi sumber tambahan yang menjadi dasar, 

prinsip-prinsip, kepercayaan-kepercayaan, dan kandungan-kandungan falsafah 

pendidikan Islam.175 

   Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam menurut Ali merupakan 

satu sistem akidah, syari’ah, dan akhlak.176 Dikaitkan dengan materi pendidikan 

Islam yang bersumber dari ajaran Islam, maka materi pendidikan Islam adalah 

akidah, syari’ah, dan akhlak. 

   Pendidikan Islam yang telah diakui keberadaaannya dalam sistem 

pendidikan nasional, dapat dilihat pada pendidikan Islam sebagai lembaga, 

pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan pendidikan Islam sebagai nilai.177 

Pendidikan sebagai lembaga, tampak pada madrasah, pondok pesantren, dan 

pergutuan tinggi agama Islam. 

   Adapun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, diberikan pada 

sekolah umum sebagai pendidikan agama Islam, dan rumpun mata pelajaran 

agama Islam (akidah akhlak, alquran hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam) 

pada madrasah dan pondok pesantren; dan pendidikan Islam sebagai nilai, 

mencakup nilai-nilai keimanan, ibadah, akhlak, Alquran, syari’ah, mu’amalah, 

dan tarikh Islam. Nilai-nilai inilah yang diformulasi sebagai materi pendidikan 

 

175Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafatu al-Tarbiyatu al-Islamiyah. Terj. 

Hasan Langgulung, Falsafah Pendidikan Islam, h. 43-44. 

176Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 51. 

177Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, h. 3. 
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Islam sebagai mata pelajaran, baik pada sekolah umum, madrasah dan pondok 

pesantren sebagai jalur pendidikan formal, maupun keluarga sebagai jalur 

pendidikan informal, dan masyarakat sebagai jalur pendidikan nonformal. 

   Sesuai dengan sistem nilai agama Islam, nilai-nilai tersebut di atas harus 

dipilih, dan ditata sedemikian rupa agar menjadi materi yang tepat untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam sesuai kriteria, yaitu (a) bahan pengajaran 

agama Islam harus mengisi falsafah negara, (b) mengutamakan ajaran yang 

pokok-pokok dan menyeluruh, (c) sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kematangan anak, (d) disesuiakan dengan lingkungan agar bermakna bagi 

kehidupan anak sehari-hari, (e) diajarkan pada setiap tingkat dan jenis sekolah 

atau madrasah yang harus bersifat terminal untuk menyiapkan peserta didik 

terjun ke kancah kehidupan masyarakat, dan (f) diberikan pada setiap lembaga 

pendidikan secara berkesinambungan, terpadu, dan sejalan.178 

   Selain bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, dan sikap, materi 

pendidikan Islam pada lembaga pendidikan formal harus pula membentuk 

keterampilan peserta didik secara berkesinambungan, terpadu, dan sejalan untuk 

persiapan hidup dalam masyarakat. 

   Delajaskan oleh Daradjat, bahwa semua mata pelajaran merupakan suatu 

keseluruhan yang bersifat holistik (satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan), saling terkait, dan saling menunjang dalam menwujudkan suatu 

pendidikan Islam melalui pengajaran agama Islam yang bulat dan menyeluruh.179 

Pendidikan Islam dalam konteks ini, lebih tepat disebut mata pelajaran 

pendidikan (agama) Islam. 

   Ditilik dari aspek program dan penyelenggaraannya, pendidikan Islam 

sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan atas: (a) pendidikan pondok pesantren 

 

178Zakiah Daradjat, Metodik KHusus Pengajaran Agama Islam, h. 178-181. 

179Zakiah Daradjat, Metodik KHusus Pengajaran Agama Islam, h. 174. 
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dan madrasah diniyah yang disebut sebagai pendidikan keagamaan dalam sistem 

pendidikan nasional, (b) pendidikan madrasah (pendidikan umum berciri khas 

Islam) dan pendidikan lanjutannya seperti STAIN, IAIN UIN, (c) pendidikan 

umum yang bernafaskan Islam (sekolah Islam), (d) pelajaran agama Islam yang 

diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan (e) pendidikan Islam 

dalam keluarga atau lembaga sosial keagamaan yang termasuk pendidikan 

keagamaan (Islam) informal dan nonformal.180 

   Sesuai dengan sistem nilai agama Islam, nilai-nilai akidah, syari’ah, dan 

akhlak tersebut di atas harus dipilih, dan ditata menjadi materi yang tepat untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam dengan mempertimbangkan kriteria tertentu 

sesuai tingkat kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik, dan 

dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu, dan sejalan (beriringan). 

e. Metode Pendidikan Islam 

   Metode merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam 

yang sama pentingnya dengan komponen-komponen lainnya, pendidik 

menyampaikan materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan media melalui 

metode tertentu. 

   Dilihat dari perspektif pendidikan Islam sebagai usaha sadar untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, maka metode pendidikan 

Islam dapat disebut metode mengajar, yaitu cara yang digunakan oleh guru 

(pendidik) untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar (peserta didik). Atas 

dasar penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif sehingga metode 

mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam 

mengadakan hubungan dengan pelajar pada saat berlangsungnya pengajaran.181 

 

180Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah, dan Perguruan Tinggi (IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 9-10. 

181Tim Penyusun, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), h. 88. 
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   Pendidikan Islam yang diwujudkan melalui proses pembelajaran, 

diharapkan akan berjalan dengan baik jika dimulai dari pemilihan metode 

pembelajaran, dan selanjutnya dipersiapkan kegiatan penghidangan bahan 

pelajaran berdasarkan metode pembelajaran yang dipilih.182 Dilihat dari 

ragamnya, terdapat dua kelompok metode pembelajaran, yaitu metode 

pembelajaran umum, dan metode pembelajaran khusus pendidikan Islam. 

   Secara umum, metode pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan 

(agama) Islam, telah diuraikan secara rinci dengan beragam variasinya oleh 

Sudirman N., dkk., mulai dari metode ceramah, selanjutnya metode-metode: 

tanya jawab, demonstrasi, karyawisata, penugasan, pemecahan masalah, diskusi, 

simulasi, eksperimen, pencarian dan penemuan (inquiry and discovery), serta 

proyek atau unit.183  

   Metode-metode pembelajaran secara umum tersebut dapat pula 

digunakan dalam pembelajaran pendidikan (agama) Islam, terutama pada 

pendidikan Islam formal dari aspek kelembagaan, baik pada pondok pesantren 

dan madrasah diniyah, maupun pada madrasah dan sekolah-sekolah Islam. 

   Metode pembelajaran diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang 

senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, 

yakni peserta didik sebagai pihak yang belajar, dan guru (pendidik) sebagai pihak 

yang mengajar.184 Proses interaksi antara pendidik dengan pendidik berlangsung 

dalam proses pembelajaran bersifat edukatif dengan melibatkan metode 

pembelajaran sebagai alat kelengkapan atau perangkat pembelajaran. 

 

182Zakiah Daradjat, Metodik KHusus Pengajaran Agama Islam, h. 4. 

183Sudirman N, dkk., Ilmu Pendidikan: Kurikulum, Program Pengajaran, Efek 

Instruksional dan Pengiring, CBSA, Metode Mengajar, Media Pendidikan, Pengelolaan Kelas, 

Evaluasi Hasil Belajar (Cet. III; Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 131. 

184Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 14. 
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   Tugas pendidik adalah menyelenggarakan pembelajaran, dan 

pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses yang kompleks, mnyatukan 

komponen-komponen pembelajaran secara terintegrasi, antara lain tujuan 

pembelajaran sebagai kompetensi yang harus dicapai peserta didik, materi yang 

akan menjadi bahan ajar, metode, media, dan sumber pembelajaran, evaluasi, 

peserta didik, guru (pendidik), dan lingkungan pembelajaran lainnya.185 

   Selain itu, proses pembelajaran melibatkan peserta didik sebagai 

organisme yang unik dan mengalami tahapan perkembangan pada seluruh aspek 

kepribadian yang tidak sama, di samping karakteristik lain yang melekat pada 

dirinya.186 Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan 

(heredity), dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan.187 Peserta 

didik adalah makhluk potensial yang sedang mengalami tahapan perkembangan 

yang bersifat unik dengan karakteristik yang berbeda. 

   Disebabkan oleh metode pembelajaran yang diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran yang bersifat kompleks, dan melibatkan peserta didik yang 

bervariasi, maka tidak ada metode tunggal untuk mengajarkan semua hal. Guru 

yang efektif menurut Santrock, selain menguasai materi pelajaran dan keahlian 

atau keterampilan mengajar yang baik, juga memiliki strategi (metode) 

pengajaran yang baik dan didukung oleh metode penetapan tujuan, rancangan 

pengajaran, dan manajemen kelas.188 

   Selain itu, tidak satu metode mengajar yang lebih baik dari pada metode 

yang lain, karena setiap metode memiliki kelemahan dan kekuatan (kelebihan), 

 

185Dadang Sukirman, Microteaching, h. 1. 

186Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 199. 

187Sunarto dan B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Cet. V; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 4. 

188John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi 

Pendidikan, h. 7. 
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sehingga guru harus memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam 

menciptakan proses pembelajaran.189 Sehubungan dengan itu, maka penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat, selalu disesuaikan dengan berbagai unsur yang 

terlibat dalam sistem pembelajaran. 

   Pendidikan Islam yang bersumber dari ajaran Islam dengan Alquran 

sebagai sumber utamanya, telah memberikan petunjuk tentang metode 

pendidikan, sehingga dalam pendidikan Islam terdapat metode pendidikan khusus 

yang bersumber dari Alquran. Terdapat isyarat metode pendidikan dalam 

Alquran, antara lain dalam QS al-Nisa>’/4: 58. 

ِأهْْلِهْاِوْإِذْاِحْكْمْت مِبْيِْْالنَّاسِِأْنِتَْْك م واِبِِلْعْدْلِِِِإِنَِّاللِْ إِنَِِِّيَْْم ر ك مِْأْنِت  ؤْد واِالْأْمْانَْتِِإِلَْم
يع اِبْصِير اِِِِِإِنَِّاللِِْنعِِمَّاِيعِْظ ك مِبهِِِِاللِْ ِكْانِْسَِْ

Terjemahnya: 

  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.190 

   Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

menetapkan hukum dengan adil merupakan bentuk pengajaran yang ditunjukkan 

secara langsung oleh Allah pada ayat di atas. Pengajaran melalui penyampaian 

amanat dan penetapkan hukum dengan adil memerlukan suatu metode 

pengajaran, sehingga pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran memerlukan 

metode untuk menyampaikan materi agar mencapai tujuan secara efektif. 

   Menelusuri metode pendidikan dalam Alquran, Syahidin menemukan 

beberapa jenis metode dari ayat-ayat Alquran, antara lain adalah metode-metode: 

(a) hiwar (dialog), suatu percakapan atau pembicaraan silih berganti yang 

 

189Tim Penyusun, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 91. 

190Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 128. 
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dilakukan melalui tanya jawab, (b) ibrah, suatu upaya mengambil pelajaran dari 

peristiwa masa lampau melalui proses berpikir, (c) mauidzah, menyampaikan 

materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasehat, (d) amtsal, 

mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan lain secara konkrit untuk 

mencapai tujuan atau manfaat, (e) qishah, sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa yang 

pernah terjadi di zaman dahulu, (f) tajribah, latihan pengamalan secara terus 

menerus sehingga terbiasa melakukan sesuatu sepanjang hidup, (g) targhib, cara 

meyakinkan seseorang terhadap kenenaran Allah melalui janjinNya yang disertai 

dengan bujukan dan rayuan untuk melakukan amal saleh, dan tarhib, cara 

menyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dan 

siksanaan sebagai akibat dari dari perbuatan yang dilarang, dan uswah hasanah, 

menampilkan perilaku keteladanan yang baik.191 

   Sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam sebagai suatu sistem, 

metode pembelajaran pendidikan Islam, baik metode pembelajaran secara umum 

maupun metode pembelajaran khusus yang bersumber dari ayat-ayat dalam 

Alquran, selalu terkait dengan komponen lain dari sistem itu, sehingga 

penerapannya dapat dikembangkan sesuai dengan karaktersitik komponen dalam 

sistem pendidikan Islam. 

f. Evaluasi Pendidikan Islam 

   Evaluasi merupakan satu komponen yang tidak kalah pentingnya dengan 

komponen lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sebab evaluasi adalah alat 

ukur untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan proses dan hasil 

pendidikan Islam. 

   Evaluasi menurut Syah, diartikan sebagai penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah 

 

191Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran dan Terjemahnya, h. 45. 
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program.192 Evaluasi dalam konteks ini, tidak dibedakan dengan penilaian, dan 

pengukuran, serta mencakup pula evaluasi program. 

   James McMillan sebagai pakar evaluasi percaya bahwa guru yang 

kompeten sering mengevaluasi peserta didiknya dalam konteks tujuan 

pembelajaran dan mengadaptasi instruksinya sesuai dengan evaluasi itu, padahal 

penilaian bukan hanya menyangkut pencatatan dari apa yang diketahui dan dapat 

dilakukan peserta didik, tetapi juga memengaruhi pembelajaran dan motivasi 

mereka.193 Evaluasi bukan sekadar berfungsi mengukur pengetahuan dan 

aktivitas belajar peserta didik, tetapi juga memengaruhi dan memotivasi peserta 

didik dalam memperoleh pengetahuan dan beraktivitas belajar.  

   Ide ini, menurut Santrock memperesentasekan perubahan cara pandang 

terhadap penilaian, yakni dari konsep bahwa penilaian adalah hasil tersendiri 

yang diperoleh setelah instruksi selesai, menuju ke konsep integrasi penilaian 

dengan instruksi atau pengajaran.194  

   Penilaian bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari 

pembelajaran, tetapi merupakan sesuatu yang terintegrasi dengan pembejaran, 

sehingga dapat memengaruhi dan memotivasi peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan dan melakukan aktivitas belajar. 

   Dilihat dari aspek pembelajaran pendidikan Islam, evaluasi bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran, baik 

menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun 

sistem penilaian itu sendiri.195 

 

192Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, h. 139. 

193James H. McMillan, Classroom Assessment (Boston: Allyn & Bacon, 2001). Dikutip 

dalam John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan,  h. 

638. 

194John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, Psikologi 

Pendidikan, h. 638. 

195Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 17. 
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   Salah satu  teori evaluasi yang memfokuskan pada apa yang dilakukan 

secara ideal dalam melaksanakan program adalah teori preskriptif. Huey Tsyh 

Chen dalam Wirawan mengemukakan tiga karakteristik teori preskriptif, yaitu: 

(a) teori preskriptif berorientasi pada tindakan, berarti teori ini berisi strategi 

spesifik untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan problem sosial, (b) 

inklusi format perlakuan dan strategi implementasi program, meliputi bagaimana 

perlakuan dikonstruksi atau diformat dalam kaitan dengan komponen-komponen 

program dan kekuatan program yang dapat diukur dengan mempergunakan 

dimensi-dimensi program seperti kemurnian, ketegasan, dosis, frekuensi, dan 

durasi program, serta (c) teori preskriptif harus menemukan kriteria pengaruh 

(outcome) teori berbagai opsi.196 Teori evaluasi menuntun bagaimana 

melaksanakan evaluasi. 

   Dilihat dari sasaran pendidikan, Bloom, dkk. menyusun sistem 

klasifikasi yang disebut taksonomi, terdiri atas domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Domain kognitif mengandung enam sasaran, yaitu pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi; domain afektif terdiri atas 

lima sasaran yang berhubungan dengan respons emosional terhadap tugas, yaitu 

penerimaan, respons, menghargai, pengorganisasian, dan menghargai 

karakterisasi; serta domain psikomotor yang terdiri atas gerak refleks, gerak 

fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan terlatih, 

dan perilaku nondiskusif.197 

   Mengacu pada teori taksonomi Bloom, sasaran pendidikan Islam dilihat 

dari aspek pembelajaran, mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor, 

 

196Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Cet. II; Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 70. 

197Benjamin S. Bloom, dkk., Taxonomy of Educational Objectives (New York: David 

McKay, 1956). Dikutip dalam John W. Santrock, Educational Psychology. Terj. Tri Wibowo, 

Psikologi Pendidikan, h. 638. 
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sehingga evaluasi pendidikan Islam diarahkan pada pencapaian domain-domain 

tersebut. 

   Nata mengemukakan, bahwa keberhasilan pembelajaran pada dasarnya 

merupakan perubahan positif selama dan sesudah proses pembelajaran 

dilaksanakan yang dapat dilihat dari keterlibatan peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran, dan perubahan positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

proses pembelajaran tersebut.198  

   Evaluasi dilihat dari keberhasilan pembelajaran, mencakup evaluasi 

proses untuk mengukur aktivitas belajar peserta didik, dan evaluasi hasil untuk 

mengukur perubahan positif yang dialami peserta didik selama dan sesudah 

proses pembelajaran dilaksanakan. 

   Ditinjau dari ajaran Islam sebagai sumber pendidikan Islam, ditemukan 

firman Allah swt. yang menunjukkan pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik 

sebagai suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan.199 Salah satu 

isyarat tentang evaluasi, ditemukan dalam QS al-‘Ankabut/29: 2-3. 

قْ بْلِهِمِِْ مِنِ الَّذِينِْ فْ تْ نَّاِ وْلْقْدِْ ي  فْتْ ن ونِْ لَِْ وْه مِْ آمْنَّاِ يْ ق ول واِ أْنِ ي تْْكْ واِ أْنِ ِ النَّاس  أْحْسِبِْ
ِالَّذِينِْصْدْق واِوْليْْ عْلْمْنَِّالْكْاذِبِيِِِْاللِ فْ لْيْ عْلْمْنَِّ

Terjemahnya: 

  Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?  Dan sesungguhnya 
kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia 
mengetahui orang-orang yang dusta.200 

   Usman menjelaskan petunjuk dari ayat di atas, bahwa Tuhan 

menggunakan teknik tes untuk mengevaluasi tingkat ketahanan iman dan takwa 

 

198Abuddin Nata, Perpektif Islam tentang Strategi Pembelajaran (Cet. III; Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), h. 311. 

199Syahruddin Usman, Belajar dan Pembelajaran: Perspektif Islam, h. 164. 

200Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 628. 
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hambaNya dengan hadiah kelulusan atas berbagai ujian itu adalah mendapatkan 

kegembiraan dalam segala bentuk, terutama kegembiraan yang bersifat mental 

rohaniah, seperti kelapangan dada, ketegaran hati, terhindar dari putus asa, 

kesehatan jiwa, dan kegembiraan yang tertinggi nilainya adalah surga sebagai 

tempat yang terindah.201 

   Dipahami pula dari ayat di atas, bahwa manusia akan diuji (dievaluasi) 

oleh Allah swt. untuk mengetahui tingkat kebenaran (keberhasilan) dalam 

melaksanakan ajaran Islam pada berbagai bidang kehidupan, dan berbagai 

dimensi waktu, termasuk untuk mengetahui keberhasilan pendidikan Islam 

sebagai bagian dari ajaran Islam. 

   Keberhasilan pendidikan Islam dapat dilihat dari proses dan hasil. 

Mengacu pada tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk kepribadian muslim, 

maka keberhasilan pendidikan Islam diukur dari proses dan hasil pembentukan 

aspek-aspek kepribadian muslim secara keseluruhan yang dapat diketahui dari 

kegiatan evaluasi, sehingga evaluasi merupakan aktivitas penting yang tidak 

hanya mengukur tingkat pencapaian proses dan hasil pendidikan Islam, tetapi 

juga bagian integral dari sistem pendidikan Islam. 

 4. Landasan Pendidikan Islam 

   Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana, memiliki dasar pijakan. 

Dasar pijakan pendidikan sering disebut sebagai landasan pendidikan yang 

diperlukan sebagai titik tolak dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan 

agar terarah menuju suatu tujuan. 

   Landasan dipahami sebagai suatu alas atau alas pijakan dari sesuatu hal, 

dan dapat pula diartikan sebagai suatu titik tumpu (tolak) dari sesuatu hal, atau 

sesuatu pondasi berdirinya sesuatu hal, dan menurut wujudnya dibedakan atas 

 

201Syahruddin Usman, Belajar dan Pembelajaran: Perspektif Islam, h. 170. 
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landasan yang bersifat material, dan landasan yang bersifat konseptual, seperti 

landasan pendidikan.202 

   Dilihat dari wujudnya, landasan pendidikan termasuk landasan yang 

bersifat konseptual yang dijadikan sebagai titik tolak, baik dalam melakukan 

suatu studi atau kajian pendidikan secara mendalam, maupun dalam melakukan 

praktik pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka studi dan praktik pendidikan 

Islam memiliki landasan sebagai pijakan tertentu. 

   Syahidin menyatakan bahwa di Indonesia yang mayoritas umat Islam 

sudah sepaturnya menjadikan Alquran dan sunnah sebagai rujukan pokok yang 

mengandung sumber nilai dalam menata kehidupan, termasuk menata dunia 

pendidikan.203 Pendidikan Islam sebagai upaya menata dan membentuk 

kepribadian muslim, dilaksanakan atas dasar nilai-nilai ajaran Islam yang 

bersumber dari Alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw. 

   Usaha-usaha pendidikan menurut Marimba, didasarkan pada teori 

pendidikan, dan filsafat pendidikan yang bersumber dari Alquran dan hadis 

dengan jalan menyusun suatu filsafat pendidikan Islam secara lengkap dan dapat 

dapat dipertyanggungjawabkan dengan memilih pokok-pokok dalam Alquran dan 

hadis yang secara langsung memberi petunjuk tentang pendidikan, dan berdasar 

fisafat pendidikan Islam tersebut, disusunlah suatu teori pendidikan yang lengkap 

dan dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya teori pendidikan ini menjadi dasar 

pelaksanaan usaha pendidikan Islam.204 

   Alquran dan hadis merupakan petunjuk dalam menyusun teori 

pendidikan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, dan atas dasar teori 

 

202Tatang Syarifudin, Landasan Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 3. 

203Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. vii. 

204Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. VIII; Bandung: PT 

Al-Ma’arif, 1989), h. 42. 
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pendidikan itu, maka pendidikan Islam dapat pula dilaksanakan secara lengkap 

dan dipertanggungjawabkan. 

   Beberapa sebutan tentang pendidikan Islam, antara lain pendidikan 

menurut Islam, pendidikan yang berdasarkan Islam, dan/atau sistem pendidikan 

yang islami, semua itu bermuara pada pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Alquran dan sunnah/hadis.205 Atas 

dasar itu, maka pendidikan Islam senantiasa berlandaskan pada dua sumber 

utama, yaitu Alquran, dan sunnah/hadis Rasulullah saw. 

   Daradjat, dkk. mengemukakan, bahwa setiap usaha, kegiatan, dan 

tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan 

tempat berpijak yang baik dan kuat, sehingga pendidikan Islam sebagai suatu 

usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan yang terdiri atas Alquran, 

sunnah Nabi Muhammad saw. yang dapat dikembangkan dengan ijtihad sebagai 

arah semua perumusan tujuan, dan semua kegiatan pendidikan Islam itu 

dijalankan.206 

   Berdasar pada penjelasan di atas, maka segala bentuk perumusan tujuan, 

dan kegiatan pendidikan Islam senantiasa berlandaskan pada Alquran, dan sunnah 

sebagai pijakan yang bukan saja baik, dan benar, tetapi juga kuat karena 

bersumber dari wahyu. 

a. Alquran 

   Alquran merupakan firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh 

Jibril kepada Nabi Muhammad saw., mengandung ajaran pokok yang terdiri atas 

dua prinsip besar, yaitu berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut 

 

205Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 7. 

206Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 19. 
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akidah, dan berhubungan dengan amal yang disebut syari’ah yang dapat 

dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. 

Pendidikan sebagai usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk 

dalam lingkup mu’amalah sebagai salah satu istilah yang biasa digunakan dalam 

membahas ilmu tertang syari’ah.207 

   Alquran menurut Marimba, merupakan sumber kebenaran dalam Islam, 

dan kebenarannya tidak dapat diragukan, mencakup segala masalah, baik 

mengenai peribadatan maupun mengenai kemasyarakatan, termasuk tuntunan 

kegiatan berupa pendidikan yang jelas, sangat banyak terdapat dalam Alquran.208 

Hal ini tidak terlepas dari Alquran yang sendiri yang mengintroduksikan dirinya 

sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus.209 Firman Allah swt. dalam QS al-

Isra’/17: 9. 

لَِْ  أْنَِّ الصَّالِاْتِِ يْ عْمْل ونِْ الَّذِينِْ الْم ؤْمِنِيِْ ِ ر  وْي  بْشِّ أقْْ وْم ِ هِيِْ للَِّتِِِ يْ هْدِيِ الْق رْآنِْ ذْاِ همْ مِْإِنَِّ
كِْبِير اِِ ِأْجْر ا

Terjemahnya: 

  Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.210 

   Alquran merupakan sumber ajaran Islam yang berisi petunjuk bagi 

manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan agar memperoleh kebahagian di 

dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam sebagai salah satu bentuk kegiatan 

manusia, bertujuan untuk mengantar manusia pada tingkat kehidupan yang layak 

di dunia dan akhirat, sudah barang tentu bersumber dari ajaran Islam yang 

terkandung dalam Alquran.  

 

207Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 19-20. 

208Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam , h. 41-42. 

209Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. 20. 

210Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 425-426. 
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   Alquran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan 

utama, karena memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Allah swt yang 

menciptakan manusia, dan mendidik manusia melalui wahyu sebagai isi 

pendidikan, sehingga pendidikan Islam cukup digali dari Alquran sebagai sumber 

autentik Islam.211  

   Pendidikan Islam merupakan ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam itu 

bersumber dari agama Islam yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang 

memenuhi syarat, dan agama Islam itu sendiri bersumber dari Alquran dan 

hadis.212 Dapatlah, bahwa pendidikan Islam merupakan ajaran Islam yang digali 

dari Alquran sebagai sumber autentik agama Islam. 

   Pendidikan Islam yang berlandaskan Alquran telah menghasilkan konsep 

pendidikan qurani yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara 

perorangan atau kelompok, baik informal maupun nonformal dalam rangka 

mempersiapkan suatu generasi yang memiliki kepribadian muslim yang paripurna 

(insan kamil) dengan Nabi Muhammad saw. sebagai figur ideal yang dapat 

dilakukan melalui upaya yang secara keseluruhan bertitik tolak dari keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah swt. dengan cara-cara: (a) menjaga dan melindungi 

potensi peserta didik, (b) mengembangkan segala potensi, kecenderungan, dan 

bakat peserta didik ke arah yang lebih baik, (c) mengarahkan potensi peserta 

didik ke arah kedewasaan rohani dan jasmani menuju kesempurnaan, dan (d) 

proses pendidikan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, utuh, dan terus 

menerus.213 

 

211Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 32-33. 

212Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 89-90. 

213Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. 39-40. 
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   Jelaslah, bahwa Alquran merupakan landasan pokok pendidikan Islam, 

sehingga semua bentuk upaya pengajaran, bimbingan, dan latihan yang dilakukan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik senantiasa diarahkan pada nilai-

nilai pendidikan Islam yang digali dari Alquran sebagai sumber autentik agama 

Islam. 

b. Sunnah 

   Meskipun secara terminonologi (definisi), sunnah adalah perilaku Nabi 

saw. secara keseluruhan, namun kenyataannya sunnah hampir identik dengan 

hadis sebagai laporan tentang perilaku Nabi saw., tetapi kaum muslim di mana 

pun menyadari pentingnya sunnah dalam sistem keagamaan mereka.214 

Kesadaran akan pentingnya sunnah dalam sistem keagamaan Islam, mendasari 

sunnah menjadi landasan pendidikan Islam sebagai salah satu aspek dari sistem 

keagamaan Islam. 

   Sunnah diartikan secara etimologi (bahasa) sebagai tradisi yang bisa 

dilakukan atau jalan yang dilalui (al-tariqah al-maslukah), dan didefinisikan 

dengan segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi saw. berupa perkataan, 

perbuatan, atau pun selain itu.215 Sunnah juga diartikan oleh para ahli hadis 

sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi saw., terdiri atas sabda, perbuatan, 

persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik dari masa sebelum kenabian 

maupun sesudahnya.216  

   Nabi saw. merupakan figur teladan yang ideal, dan semua yang terkait 

dengan pribadinya merupakan sunnah sehingga patut diikuti oleh setiap muslim 

 

214Mustafa al-Siba’i, Al-Sunnah wa Maka>natua> fi al-Tasyri’ al-Islami. Terj. Nurcholish 

Madjid, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1991), h. 1. 

215Masjfuk Zuhdi, Pengantar Ilmu Hadis (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978). Dikutip 

dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 38. 

216Mustafa al-Siba’i, Al-Sunnah wa Maka>natua> fi al-Tasyri’ al-Islami. Terj. Nurcholish 

Madjid, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, h. 1. 
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sebagai bentuk ketaatan, sebagaimana yang termaktub pada firman Allah swt. 

dalam QS al-Nur/24: 52. 

ِوْيْ ت َّقْهِِفأْ ولمْئِكِْه م ِالْفْائزِ ونِِِْوْرْس ولهْ ِوْيَْْشِْاللِِْوْمْنِي طِعِِاللِْ
Terjemahnya: 

  Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada 
Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang 
mendapat kemenangan.217 

   Ketaatan kepada Rasul Allah merupakan satu rangkaian dengan ketaatan 

kepada Allah, dan ketaatan kepada Rusulullah saw. berarti mengikuti risalahnya, 

baik yang tertuang sebagai wahyu dalam Alquran, maupun yang tertulis dari 

sabda, perbuatan, dan takrirnya sebagai hadis, dan seluk beluk yang berkaitan 

dengan tradisinya sebagai sunnah. 

   Dilihat dari aspek pendidikan Islam, Nabi saw. merupakan figur ideal 

sebagai pendidik yang telah membuktikan dirinya sebagai orang yang mampu 

merubah perilaku individu-individu menjadi pribadi-pribadi yang saleh, dan 

sejumlah sifat terpuji lainnya.218 Nabi saw. sebagai figur ideal yang telah berhasil 

mendidik manusia pada jalan kebenaran, antara lain karena memiliki sifat 

keteladanan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab/33: 21. 

كِْانِْيْ رْج وِاللِْأ سْوْة ِحْسْنِِْكْانِْلْك مِْفِِرْس ولِِاللِِلَّقْدِِْ ِكْثِير اِِِِِوْمِْالَْخِرِْوْذكْْرِْاللِْوْالْي ِِْة ِلِّمْن
Terjemahnya: 

  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.219 

   Rasulullah saw. merupakan pembawa rahmat, karena telah 

membebaskan manusia dari kejahiliahan melalui risalah Islam yang berisi 

tuntunan hidup yang lengkap dan benar untuk kebahagiaan hidup manusia, baik 

 

217Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 553. 

218Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an, h. 26. 

219Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 553. 
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di dunia maupun di akhirat.  

   Risalah atau tugas Rasulullah saw. adalah menjelaskan wahyu Allah. 

Penjelasan itulah yang disebut sunnah Rasulullah yang merupakan sumber agama 

dan ajaran Islam, sehingga sunnah Rasulullah berperan: (a) menegaskan lebih 

lanjut ketentuan yang terdapat dalam Alquran, (b) sebagai penjelasan isi Alquran, 

dan (c) mengembangkan sesuatu yang samar-samar ketentuannya di dalam 

Alquran.220 

   Tugas kerasulan Muhammad saw. dalam menjelaskan wahyu Allah swt., 

tidak terlepas dari peran strategis sunnah Rasulullah yang membawa rahmat dan 

berita gembira, sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16: 89. 

وْنْ زَّلْنِْ ؤ لَْءِِ ِهمْ عْلْىم اِ شْهِيد  بِكِْ نْاِ وْجِئ ْ أنْف سِهِمِْ نِْ مِّ عْلْيْهِمِ اِ شْهِيد  أ مَّة ِ ِ ِفِِك لِّ نْ ب ْعْث  اِوْيْ وْمِْ
ِللِْم سْلِمِيِِِْ ِشْيْء ِوْه د ىِوْرْحْةْ ِوْب شْرْىم ِلِّك لِّ يْانَ  ِعْلْيْكِْالْكِتْابِْتبِ ْ

Terjemahnya: 

  (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami 
turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri.221 

   Ditinjau dari pendidikan Islam, Mujib dan Mudzakkir mengemukakan 

corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad saw., 

yaitu: (a)  disampaikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, (b) disampaikan secara 

utuh dan lengkap, (c) apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak, (d) 

kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa 

bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan, (e) perilaku Nabi saw. tercermin 

sebagai uswah al-hasanah yang dapat dijadikan figur atau suri teladan, (f) tentang 

masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan 

 

220Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 112-113. 

221Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 415. 
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penuh pada umatnya sebagai ijtihad.222 

   Sunnah Rasulullah saw. yang berfungsi menegaskan lebih lanjut 

ketentuan yang terdapat dalam Alquran, memperjelas isi Alquran, dan  

mengembangkan sesuatu yang samar-samar ketentuannya di dalam Alquran, 

telah memberi corak terhadap pendidikan Islam sebagaimana yang dicontohkan 

oleh Rasulullah saw., sehingga pendidikan dilandasi oleh sunnah Rasulullah 

sebagai sumber agama dan ajaran Islam kedua sesudah Alquran. 

 5. Nilai Pendidikan Syari’at  

  Syari’at (syari’ah) berasal dari kata syari’  yang berarti jalan yang harus 

dilalui oleh setiap muslim. Selain, akidah (pegangan hidup) dan akhlak (sikap 

hidup), syari’at (jalan hidup) merupakan bagian dari agama Islam. Sebagaimana 

yang diikuti oleh kebanyakan ahli hukum Islam, Muhammad Idris al-Syafi’i 

dalam Ali mendefinisikan syari'ah sebagai peraturan-peraturan lahir yang berasal 

dari wahyu, dan kesimpulan-kesimpulan dari wahyu itu mengenai tingkah laku 

manusia. Bagian kesimpulan-kesimpulan dari wahyu dalam syari’at inilah yang 

kemudian disamakan dengan fikih, sehingga melahirkan cabang ilmu fikih yang 

secara khusus mempelajari seluk beluk syari’at atau hukum Islam.223 

  Bersama dengan akidah (pegangan hidup) dan akhlak (sikap hidup), 

syari’at (jalan hidup) merupakan bagian dari agama Islam yang mengatur 

hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, dan hubungan manusia secara 

horizontal dengan sesama manusia, dan makhluk Allah selain manusia. 

  Syari’ah (syari’at) menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan hukum 

agama (Islam) yang menetapkan peraturan hidup manusia dalam kaitannya 

dengan hubungan manusia dengan Allah swt., serta hubungan manusia dengan 

 

222Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 39. 

223Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 235-237. 
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manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.224  

  Syari’ah merupakan ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia 

dalam berhubungan secara vertikal dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan dalam 

berhubungan secara horizontal dengan makhluk Allah dalam bentuk mu’amalah, 

sehingga inti dari syari’ah adalah ibadah dan mu’amalah. 

a. Ibadah 

   Manusia adalah hamba Allah (‘abdi Allah) yang secara implikatif 

berkewajiban menyembah Allah Yang Maha Esa. Bentuk penyembahan manusia 

kepada Allah inilah yang dimaknai sebagai ibadah sebagai satu bagian dalam 

syari’at Islam. 

   Secara umum, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah swt. karena 

didorong dan dibangkitkan oleh aqidah tauhid, dan ibadah itulah yang menjadi 

tujuan hidup manusia.225 Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk beribadah 

kepadaNya, sesuai firman Allah dalam QS al-Dzariya>t/51: 56-58. 

ِوْمْاِأ ريِ ِليِْ عْب د ونِِمْاِأ ريِد ِمِن ْه مِمِّنِرّزِْق  ِالِِْنَِّوْالِْْنسِْإِلََّ ِِإِنَِّاللِْد ِأْنِي طْعِم ونِِِوْمْاِخْلْقْت 
ِذ وِالْق وَّةِِالْمْتِي ِِِ ِه وِْالرَّزَّاق 

Terjemahnya: 

  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari 
mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. 
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai 
Kekuatan lagi Sangat Kokoh.226 

   Mengabdi kepada Allah mengandung makna beribadah kepada Allah. 

Ibadah manusia mencakup hal-hal yang berkenaan dengan ibadah vertikal (hablu 

min Allah), dan ibadah horizontal (hablu min al-nas) termasuk dengan alam 

 

224Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1402. 

225Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 44. 

226Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 862. 
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sekitarnya.227 Ibadah yang bersifat vertikal harus diimbangi dengan ibadah secara 

horizontal, sesuai firman Allah dalam QS Ali ‘Imran/3: 112. 

نِْاللِِ ِمِّ ِبِِبْْل  نِْاللِِِِض ربِْتِْعْلْيْهِم ِالذِّلَّة ِأيْْنِْمْاِث قِف واِإِلََّ ِمِّ نِْالنَّاسِِوْبِْء واِبِغْضْب  ِمِّ ِِوْحْبْل 
كِْان واِيْكْف ر ونِْبِِيَْتِِاللِِ لِكِْبِِنََّّ مْ ِوْض ربِْتِْعْلْيْهِم ِالْمْسْكْنْة ِذمْ بِغْيْرِِحْقّ  وْيْ قْت  ل ونِْالْأنْبِيْاءِْ ِ

لِكِْبِاِْعْصْواِوَّكْان واِيْ عْتْد ونِِِْ ِذمْ
Terjemahnya: 

  Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 
berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, 
dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi 
kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah 
dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 
disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.228 

   Berpegang kepada agama Allah dapat dimaknai sebagai hubungan 

manusia secara vertikal dengan Allah, dan perjanjian dengan manusia merupakan 

bentuk hubungan antar manusia yang disertai dengan hubungan manusia dengan 

alam sekitarnya. 

   Ketika kata ibadah digunakan dalam pengertian yang sempit, maka kata 

tersebut menunjuk pada lima rukun Islam dan sejumlah perbuatan lainnya yang 

mengandung nilai spiritual dan bersifat peribadatan (kebaktian). Referensi fikih 

(hukum Islam) secara garis besar membedakan perbuatan manusia menjadi dua 

kelompok: (a) perbuatan yang bersifat ibadah (ubudiyah), mencakup sejumlah 

perbuatan ritual yang menghubungkan manusia secara langsung kepada Tuhan, 

dan (b) perbuatan yang bersifat perikatan (muamalah) yang mesti dikerjakan 

dalam hubungan antara sesama manusia, seperti perkawinan, pewarisan, dan 

berbagai perikatan lainnya yang mesti dikerjakan selaras dengan petunjuk-

 

227M. Amien Rais (ed.), Al-Islam dan IPTEK I, h. 48. 

228Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94. 
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petunjuk Tuhan. Sasaran peribadatan yang benar, sudah barang tentu adalah 

Allah, dan hanya Allah semata.229 

   Didasarkan pada hukum Islam (fikih), ibadah dalam pandangan di atas, 

mengandung makna yang luas, mencakup perbuatan yang bersifat ubudiyah dan 

perbuatan yang bersifat muamalah, karena memang ibadah dan muamalah adalah 

bagian dari hukum Islam yang disebut syari’at. 

   Ditinjau dari ajaran Islam, ibadah dibagi atas: (a) ibadah khusus (khas>ah) 

yang juga disebut ibadah mahdah yang pelaksanaannya sudah ditetapkan dengan 

pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh rasulNya, sebagaimana yang termaktub 

dalam rukun Islam, dan (b) ibadah umum (‘am>ah), meliputi semua perbuatan 

yang mendatangkan kebaikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain 

yang dilaksanakan dengan niat tulus ikhlas karena Allah.230 

   Mengacu pada ajaran Islam, ibadah dalam pembahasan ini dispesifikasi 

pada perbuatan yang bersifat ibadah (ubudiyah) yang menunjuk pada lima rukun 

Islam, sebagai ibadah khusus atau ibadah mahdah, yaitu syahadat, salat, zakat 

puasa, dan haji, sedangkan perbuatan yang bersifat perikatan (muamalah) akan 

dibahas tersendiri berikutnya. 

 1) Syahadat 

   Syahadat menisbahkan (menghubungkan) antara akidah dan ibadah 

sebagai pokok ibadah. Akidah dalam Islam dirumuskan dalam rukun iman (arkan 

al-iman) dan tersimpul dalam dua kalimat syahadat (syahadatain). Akidah atau 

iman adalah fundamen dalam kehidupan Islam, sedang ibadah adalah manifestasi 

dari iman itu, sehingga kuat lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas 

imannya, dan kualitas iman seseorang dibuktikan pada pelaksanaan ibadah secara 

 

229Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. 

Mas’adi, Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 306-307. 

230Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 247. 
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sempurna sebagai realisasi syari’at dalam kehidupannya. Ibadah khusus yang 

dirumuskan dalam rukun Islam (arkan al-Islam), berintikan akidah yang tersimpul 

dalam dua kalimat syahadat (syahadatain) yang disusul ibadah-ibadah pokok 

lainnya, sehingga terdapat hubungan saling terkait (nisbah) antara akidah dengan 

ibadah dalam arti khusus.231 

   Kalimat syahadat (persaksian) terdiri atas dua syahadat, yaitu: (a) la> 

ila>ha illa Allah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan (b) 

Muhammad rasul Allah yang berarti Muhammad adalah rasul Allah. Setiap 

muslim wajib beriman kepada Allah, dan beriman kepada rasul Allah 

(Muhammad saw.), sesuai firman Allah dalam QS al-A’raf/7: 158.  

ِاللِِ ِرْس ول  ِإِنِِّ ِِِِق لِْيَْأيْ  هْاِالنَّاس  ِالسَّمْاوْاتِِوْالْأْرْضِِلَِْإلِمْهِْإِلََّ يع اِالَّذِيِلهْ ِم لْك  إلِيْْك مِْجَِْ
فْآمِن واِبِِللِِ ِ يِت  وْيُ  ي  ؤْمِن ِبِِللِِِِه وِْيُ ْيِيِ الَّذِيِ ِ ِالْأ مِّيِّ النَّبِِّ لْعْلَّك مِِِْوْرْس ولهِِِ وْاتَّبِع وه ِ وكْْلِمْاتهِِِ

ِتِْتْْد ونِِْ
Terjemahnya: 

  Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan 
dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi 
yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya 
(kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".232 

   Terkandung makna pada ayat di atas, bahwa beriman kepada Allah dan 

RasulNya tersimpul dalam dua kalimat syahadat (syahadatain) sebagai rukun 

Islam yang pertama. Atas dasar itu, maka syahadat adalah dasar akidah yang 

dimanifestasikan dalam ibadah. 

   Persaksian (syahadah) la> ila>ha illa Allah berarti tidak ada yang patut 

disembah secara benar selain Allah. Persaksian ini menafikkan ketuhanan dari 

selain Allah Yang Maha Suci, kemudian menetapkannya hanya bagi Allah Ta’ala 

 

231Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 176. 

232Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 247. 
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saja.233 Persaksian (syahadah) ini memiliki dua rukun, yaitu: (a)  al-nafyu yang 

berarti penafikan atau peniadaan ibadah kepada selain Allah, dan pembatalan 

kemusyrikan, serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain 

Allah, dan (b) al-itsbat yang berarti penetapan bahwa ibadah itu hanya ditujukan 

kepada Allah semata, serta mengesakanNya dalam segala bentuk dan macam 

ibadah.234  

   Setiap muslim wajib beribadah kepada Allah semata, dan mengingkari 

segala apa yang disembah selain Allah, sebab menyembah selain Allah adalah 

kemusyrikan yang tidak saja bertentangtan akidah, tetapi juga mengingkari 

kebenaran. Allah adalah Pencipta dan semua yang diciptakan adalah makhluk 

yang tidak sepatutnya manusia merendahkan derajatnya dengan menyembah 

sesama makhluk. 

   Ibadah berarti menerima keesaan Allah, dan karena itu pula ibadah 

mematuhi perintah dan larangan Allah. Ibadah merupakan tujuan kehidupan dan 

eksistensi seseorang mengenai apa yang dipandang sebagai Yang Maha Nyata. 

Beribadah kepada Allah Yang Maha Esa merupakan ajaran (risalah) yang 

disampikan oleh para nabi, sebab peribadatan merupakan konsekuensi dari 

tauhid.235 

   Syahadat adalah kalimat tauhid yang berkonsekuensi pada ibadah 

kepada Allah semata, dan menafikan ibadah kepada selain Allah, dan pembatalan 

kemusyrikan, serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain 

 

233Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, Tuhfatu al-Ikhwa>n bi Ajwibatin 

Muhammatin Tata’allaqu bi Arka>ni al-Isla>m. Terj. Mudzakkir Muhammad Arif, Tanya Jawab 

tentang Rukun Islam (Cet. II; Jakarta: Direktorat Urusan Masjid, Da’wah dan Penyuluhan 

Departemen Urusan Islam, Wakaf, Da’wah dan Penyuluhan Kerajaan Saudi Arabia, 2003), h. 39. 

234Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdi Lathib, Muqarraru al-Tauhid Kitab Ta’lim li 

al-Mubtadi’iyn. Terj. Ainul Haris Arifin, Pelajaran Tauhid untuk Tingkat Lanjutan, h. 16. 

235Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. 

Mas’adi, Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 307. 
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Allah, sebab menyembah selain Allah merupakan pengingkatan kepada tujuan 

kehidupan manusia sebagai hamba Allah. 

   Syahadat mengandung tujuh syarat kemamfaatan, yaitu: (a) mengetahui 

makna syahadat, terutama kalimat la> ila>ha illa Allah, (b) meyakini makna yang 

ditunjukkan kalimat syahadat, (c) menerima (qabul) makna kalimat syahadat 

dengan beribadah hanya kepada Allah semata, (d) patuh (inqiyad) terhadap 

makna yang ditunjukkan kalimat syahadat, (e) jujur (shidq) dalam hati dengan 

sebenarnya, (f) ikhlas dengan membersihkan amal dari segala debu syirik, dan (g) 

cinta (mahabbah) pada kalimat syahadat serta isinya.236 

   Syahadat yang dihubungkan dengan pendidikan Islam sebagai pewarisan 

nilai, terdapat nilai-nilai pada ibadah syahadat yang perlu diwariskan melalui 

pendidikan Islam, yaitu: (a) nilai pengetahun tentang makna syahadat, (b) nilai 

sikap dengan meyakini, menerima, jujur, ikhlas, dan cinta pada kalimat syahadat 

serta isinya, dan (c) nilai keterampilan dengan kepatuhan beribadah sesuai makna 

yang ditunjukkan dalam kalimat syahadat. 

 2) Salat (Shalat) 

   Salat (shalat) dalam pengertian bahasa merupakan rukun Islam kedua, 

berupa ibadah kepada Allah swt., atau doa kepada Allah.237 Sedang menurut 

istilah, salat berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan 

(ucapan) dan gerak perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam, berdasar atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.238  

   Menjadi kewajiban bagi setiap muslim (muslimat) yang telah baligh 

(memasuki usia tertentu) untuk mendirikan (melaksakan) salat fardhu yang lima 

 

236Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdi Lathib, Muqarraru al-Tauhid Kitab Ta’lim li 

al-Mubtadi’iyn. Terj. Ainul Haris Arifin, Pelajaran Tauhid untuk Tingkat Lanjutan, h. 17-19. 

237Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1249. 

238Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 178. 
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waktu sesuai tata cara dan waktu yang telah ditentukan menurut syari’at, sesuai 

firman Allah dalam QS al-Nisa>’/4: 103. 

ت م ِالصَّلْةِْفاْذكْ ر واِاللِْ ِج ن وبِك مِْفإِْذْاِاطْمْأْننْت مِْفأْقْيِم واِالصَّلْةِِِِْفإِْذْاِقْضْي ْ قيِْام اِوْق  ع ود اِوْعْلْىم
ِِ ِمَّوْق وتَ  كِِتْابِ  كِْانْتِْعْلْىِالْم ؤْمِنِيْ ِإِنَِّالصَّلْةْ

Terjemahnya: 

  Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 
waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila 
kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 
orang-orang yang beriman.239 

   Setiap mukmin (mukminat) yang telah baligh, wajib melaksanakan salat 

fardhu pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan cara berdiri dalam 

kondisi normal, atau duduk, bahkan berbaring dalam kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkan baginya berdiri. 

   Salat fardhu yang lima waktu itu adalah: (a) salat subuh yang terdiri atas 

dua raka’at dengan waktu mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari, (b) 

salat dzuhur yang terdiri atas empat raka’at dengan waktu saat matahari condong 

ke arah barat sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya yang 

berdiri, (c) salat ashar yang terdiri atas empat raka’at dengan waktu mulai 

berakhirnya waktu dzuhur sampai matahari tegelam di ufuk barat, (d) salat 

maghrib yang terdiri atas tiga raka’at dengan waktu mulai matahari tenggelam 

sampai teja merah hilang di ufuk barat, dan (e) salat isya yang terdiri atas empat 

rakaat dengan waktu mulai teja merah hilang di ufuk barat sampai terbit fajar.240 

   Selain salat fardhu yang lima waktu, diwajibkan pula bagi setiap muslim 

(laki-laki) baligh yang tidak ada halangan baginya (merdeka dan mukim) untuk 

melaksanakan salat jumat sekali sepekan, dan disunatkan melaksanakan salat-

salat sunat tertentu yang telah ditentukan dalam syari’at. 

 

239Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 138. 

240Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 179. 
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   Ibadah salat merupakan satu bentuk ibadah yang mendekatkan hubungan 

hamba dengan Tuhannya, sebab terdapat hubungan yang sangat erat antara 

manusia dengan Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi hubungan 

itu. Allah berada lebih dekat dengan manusia dari pada ruh dan urat nadinya 

sendiri.241 Firman Allah swt. dalam QS Qa>f/50: 16. 

ِإلِيْْهِِمِنِْحْبْلِِالْوْريِدِِِِ ِبهِِِنْ فْس ه ِوْنَْْن ِأقْْ رْب  نسْانِْوْنْ عْلْم ِمْاِت  وْسْوِس  ِوْلْقْدِْخْلْقْنْاِالِْْ
Terjemahnya: 

  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 
yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada 
urat lehernya.242 

   Alquran memandang hubungan  sangat dekat antara Tuhan (Allah) 

dengan hambaNya, bahkan lebih dekat dari pada urat lehernya, dan meskipun 

dibisikkan, semua isi hati hamba yang dekat kepadaNya tidak luput dari 

Pengetahuan Allah.  

   Murata dan Chittick menyimpulkan, bahwa Alquran memandang 

penghambaan kepada Tuhan secara berkesadaran sebagai perintah atas manusia, 

dan Alquran menjadikan orang-orang yang menyembah Tuhan secara benar 

sebagai manusia yang terbaik, yakni orang yang menyadari kewajibannya untuk 

mengabdi kepada Tuhan dengan penghambaan yang sejati, tulus, dan 

penghambaan yang tanpa cela. Hamba-hamba dapat mencapai ketulusan tersebut 

melalui hubungan dengan Tuhan, sebab Dialah yang paling berhak untuk 

dihubungi, tetapi menjadi hak Tuhan untuk mensucikan hamba tersebut sebagai 

prasyarat penghambaannya yang tulus tanpa cela.243 Dijelaskan oleh Allah swt. 

dalam QS al-Sa>ffat/37: 40-43. 

 

241Afzalur Rahman, Quranic Sciences. Terj. Taufik Rahman, Ensiklopediana Ilmu 

dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-Quran, h. 45. 

242Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 852. 

243Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. 

Mas’adi, Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 309-310. 
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ِعِبْادِْاللِِ ِمَّعْل وم ِفْ وْاكِه ِوْه مِم كْرْم ونِْفِِجْنَّاتِِالنَّعِيمِِِِإِلََّ ِالْم خْلْصِيِْأ ولمْئِكِْلَْ مِْرزِْق 
Terjemahnya: 

  Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Mereka itu 
memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah 
orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga-surga yang penuh nikmat.244 

   Ibadah salat mengantar manusia pada kesucian jiwa untuk berhubungan 

dengan Allah secara tulus, suatu bentuk penghambaan yang sejati dan tanpa cela 

dengan balasan memperoleh rezeki tertentu, kemuliaan, dan surga-surga yang 

penuh dengan kemikmatan.  

   Sehubungan dengan itu, maka ibadah salat mendidik seorang muslim 

dan muslimat untuk senantiasa memusatkan usaha, pikiran, akal, perhatian, dan 

perjuangan pada titik tujuan yang mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, 

dan kebahagiaan berupa keredhaan (perkenan) Allah.245 Keredhaan Allah 

merupakan suatu yang dicita-citakan oleh setiap orang untuk mewujudkan 

eksistensi dan sifat alamiahnya sebagai manusia. 

   Rahman menjelaskan, bahwa manusia yang membenarkan sifat 

alamiahnya tidak akan dapat mengingkari eksistensi Tuhannya, sebab 

mengingkari Wujud Tuhan sama saja dengan mengingkari keberadaan dan sifat 

alamiahnya sebagai manusia.246  

   Melalui ibadah salat, manusia akan menyadari eksistensi dan sifat 

alamiahnya sebagai hamba Allah yang wajib menyembah Allah, baik dalam 

keadaan senggang, maupun dalam keadaan sulit, sehingga ibadah salat 

berpengaruh positif terhadap kehidupan setiap muslim dan muslimat, baik 

terhadap pembentukan kepribadian individu, maupun terhadap kehidupan sosial 

kemasyarakatan. 

 

244Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 720. 

245Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 265. 

246Afzalur Rahman, Quranic Sciences. Terj. Taufik Rahman, Ensiklopediana Ilmu 

dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-isyarat Ilmiah dalam Al-Quran, h. 45. 
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   Pengaruh positif salat terhadap pembentukan kepribadian seorang 

muslim (muslimat), antara lain: (a) menjaga dan memelihara ketepatan waktu, 

(b) meningkatkan rasa tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan sesuatu, (c) 

latihan mendisiplinkan diri, (d) menempah dan membina watak, yaitu sifat batin 

manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti 

(akhlak), (e) tekun dan mengendalikan diri sendiri, (f) menumbuhkan sifat sabar 

dan tabah, (g) mendidik kerapian dan ketepatgunaan, dan (h) membentuk sikap 

rendah hati, sedang pengaruh positif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan 

adalah: (a) melatih hidup berorganisasi dan menumbuhkan disiplin sosial, (b) 

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, (c) meningkatkan 

semangat kerja sama dan tolong menolong, (d) menerapkan asas persaudaraan, 

(e) latihan perjuangan, (f) menumbuhkembangkan sikap menghormati hak orang 

lain, (g) berpandangan luas dan torelan (memegang pendirian yang berbeda 

dengan pendirian sendiri), dan (h) menggalang persatuan dan kesatuan.247 

   Berdasarkan uraian di atas, diperoleh nilai-nilai pendidikan pada ibadah 

salat, antara lain: (a) nilai pewarisan pengetahuan tentang tujuan hidup manusia 

sebagai hamba Allah, (b) nilai pembentukan sikap yang rendah hati, 

menumbuhkembangkan sikap menghormati hak orang lain, (c) nilai pembentukan 

kepribadian yang menempah dan membina watak, tanggung jawab melaksanakan 

tugas dan kewajiban, tekun dan mengendalikan diri sendiri, menumbuhkan sifat 

sabar dan tabah, mendidik kerapian dan ketepatgunaan, meningkatkan semangat 

kerja sama dan tolong menolong, serta berpandangan luas dan torelan, dan (c) 

nilai pembentukan keterampilan yang latihan mendisiplinkan diri memanfaatkan 

waktu, melatih hidup berorganisasi dan menumbuhkan disiplin sosial, 

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, menerapkan asas 

persaudaraan, latihan perjuangan, dan menggalang persatuan dan kesatuan. 

 

247Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 264-265. 
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 3) Zakat 

   Zakat merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang termasuk rukun 

Islam. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata tazkiyah yang berarti mensucikan, 

sehingga menunaikan zakat bermakna mensucikan harta benda dan diri pribadi.248 

Zakat juga merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang 

kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang di dalamnya 

terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan 

memupuknya dengan berbagai kebajikan.249 

   Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki 

harta tertentu untuk suatu tujuan, yaitu mensucikan harta dan diri pribadi, 

sebagaimana yang termaktub dalam QS al-Taubah/9: 103. 

ِعْلْيْهِمِْإِنَِّصْلْتْكِْسْكْن ِلََّ مِْوْاللِ  سَِْيع ِِِِخ ذِْمِنِْأمْْوْالَِمِِْصْدْقةْ ِت طْهِّر ه مِْوْت  زكِّْيهِمِبِِاِْوْصْلِّ
ِعْلِيم ِِ

Terjemahnya: 

  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.250 

   Diperintah oleh Allah swt. untuk mengambil sebagian harta orang yang 

mampu dari segi material sebagai zakat untuk mensucikan harta dan dirinya agar 

memperoleh ketenteraman jiwa, baik bagi pemberi zakat (musyakki) maupun 

penerima zakat (musytahik). 

   Zakat mengandung hikmah (pelajaran) yang penting bagi kehidupan 

manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yaitu: (a) 

membersihkan dan mensucikan harta seseorang, (b) memperkembangkan jiwa 

 

248Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 179. 

249Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Cet. IV; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), h. 61. 

250Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 297. 
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merdeka bagi orang yang berpunya, dan menambah pahala yang berlipat ganda, 

(c) Sebagai pertanggungan sosial dengan menanggung beban anggota masyarakat 

yang tidak mampu, (d) mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin, dan 

sebaliknya, serta (e) pemerataan rezeki dalam masyarakat.251 

   Berdasar pada uraian di atas, dapat diperoleh nilai-nilai pendidikan pada 

ibadah zakat, yaitu: (a) nilai transinternalisasi pengetahuan tentang makna 

diwajibkan zakat bagi umat Islam, (b) nilai pembentukan sikap mendekatkan hati 

orang kaya dengan orang miskin, dan sebaliknya, (c) nilai pembentukan 

kepribadian yang memperkembangkan jiwa merdeka bagi orang yang berpunya, 

dan tanggung jawab sosial dengan menanggung beban anggota masyarakat yang 

tidak mampu, serta (d) nilai pembentukan keterampilan yang terbiasa 

menunaikan zakat sebagai kewajiban untuk pemerataan rezeki dalam masyarakat. 

 4) Puasa 

   Puasa menurut bahasa, berasal dari kata shiya>m atau shaum yang berarti 

menahan (imzak) sesuatu, sehingga puasa menurut syara’ berarti menahan diri 

dari perbuatan tertentu dengan niat dan menurut aturan tertentu sejak terbit 

matahari (fajar) hingga terbenam.252 Sebagaimana umat-umat sebelum Islam, 

ibadah puasa diwajibkan pula kepada umat Islam, sesuai firman Allah swt. dalam 

QS al-Baqarah/2: 183. 

كِ تِبِْعْلْىِالَّذِينِْمِنِقْ بْلِك مِْلْعْلَّك مِْتْ ت َّق ونِْ كِْمْا يْام  كِ تِبِْعْلْيْك م ِالصِّ ِِِِيَْأيْ  هْاِالَّذِينِْآمْن وا
Terjemahnya: 

  Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

 

251Yusuf al-Qardhawi, Zakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Dikutip dalam 

Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 274-276. 

252Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 83. 
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bertakwa.253 

   Puasa dalam ajaran Islam, dibedakan atas puasa wajib, dan puasa 

sunnat.254 Melakukan kewajiban puasa dengan ikhlas merupakan wujud keimanan 

kepada Tuhan,255 sebab iman itu adalah sebuah pengakuan dengan hati, 

pengucapan dengan lisan, dan aktivitas anggota badan, sehingga iman (faith) 

melibatkan pengakuan, pengucapan, dan perbuatan.256 

   Orang yang melakukan ibadah puasa, wajib berniat melakukannya 

karena Allah semata.257 Selanjutnya, orang yang berpuasa, selain wajib menahan 

diri dari segala yang membukakan (makan dan minum), juga wajib baginya 

menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor, dan tidak berbuat sesuatu yang sia-

sia.258 Suatu pembuktian iman yang melibatkan pengakuan, pengucapan, dan 

perbuatan. 

   Selain nilai keyakinan (iman), dan ketakwaan, ibadah puasa juga 

membawa hikmah sebagai pendidikan yang penting bagi pembentukan pribadi, 

yaitu: (a) peningkatan disiplin rohani, (b) menumbuhkan disiplin akhlak, (c) 

memupuk solidaritas sosial dengan turut merasakan derita orang lain, (d) 

meningkatkan ketahanan fisik, dan (e) upaya pemeliharaan kesehatan.259 Ibadah 

puasa bertujuan meingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., di 

samping mendidik psiko fisik manusia dalam berakhlak dan memelihara 

kesehatan. 

 

 

253Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44. 

254Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 83. 

255Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 204. 

256Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. 

Mas’adi, Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 2. 

257Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 279. 

258Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 205. 

259Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 281-282. 
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   Ibadah puasa juga melatih mental seseorang dengan mendidik manusia 

berjiwa besar, sanggup mengatasi segala macam kesulitan dan cobaan hidup. 

Menumbuhkan sifat sabar yang hebat, yaitu sabar untuk menderita apabila 

bentuk hidup itu harus dihadapkan kepadanya, dan tidak mudah putus asa, serta 

tahan menghadapi cobaan dalam kehidupan, melatih manusia mengalahkan hawa 

nafsu, mengendalikan dan mengarahkannya, mendidik manusia berakhlak, teguh 

memegang amanah, jujur, dan disiplin. Akhirnya, puasa yang dilakukan dengan 

sebenarnya adalah latihan mental dan fisik yang mendidik manusia berakhlak 

mulia, menciptakan insan berwatak, sehingga menciptakan kesehatan rohani.260 

   Beberapa nilai pendidikan yang dapat diambil dari ibadah puasa adalah: 

(a) nilai pengetahuan tentang tujuan pelaksanaan ibadah puasa, (b) nilai 

pembentukan sikap soliratitas sosial, (c) nilai pembentukan kepribadian yang 

disiplin rohani dan akhlak, jujur dan sabar menghadapi tantangan, serta teguh 

memegang amanah, dan (d) nilai keterampilan melatih mengalahkan dan 

mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketahanan fisik dan pemeliharaan 

kesehatan. 

 5) Haji 

   Haji dalam bahasa Arab berarti al-qashd, yaitu menyegaja atau menuju, 

sedang dalam istilah syara’, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka’bah untuk 

melakukan ibadah tertentu.261 Ibadah tertentu yang dimaksud adalah thawaf 

(mengelilingi Ka’bah), sa’i (berlari kecil antara bukit Shafa dan Marwah), wukuf 

di Arafah, dan sejumlah ibadah lainnya. 

   Haji dipahami sebagai rukun Islam kelima yang diwajibkan sekali 

seumur hidup. Haji adalah suatu ibadah yang berkunjung ke Ka’bah di tanah suci 

 

260Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 205-206. 

261Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah. Jilid II (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Dikutip 

dalam Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 97. 
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(Makkah) pada suatu masa tertentu dengan sengaja mengerjakan beberapa amal 

ibadah menurut syarat-syarat tertentu, dan  atas dasar menunaikan panggilan 

yang diperintahkan oleh Allah swt. dengan mengharap redhaNya. Syarat-syarat 

tertentu yang dimaksud adalah muslim yang baligh, berakal sehat, mempunyai 

kebebasan dan kemerdekaan penuh, serta memiliki kemampuan material, baik 

fisik maupun keuangan.262  

   Atas dasar itu, maka setiap muslim dan muslimat yang telah baligh dan 

berkemampuan, wajib melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup, sesuai 

firman Allah dalam QS Ali ‘Imran/3: 97. 

مْنِِِ الْبْ يْتِِ حِج ِ النَّاسِِ عْلْىِ ِ وْلَِِِّ آمِن اِ كْانِْ دْخْلْهِ  وْمْنِ إبِْ راْهِيمِْ مَّقْام ِ ِ بْ ينِّْات  ِ آيَْت  فِيهِِ
كِْفْرِْفإِْنَِّاللِْ ِوْمْن ِغْنِِ ِعْنِِالْعْالْمِيِِِْاسْتْطاْعِْإلِيْْهِِسْبِيل 

Terjemahnya: 

  Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 
barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.263 

   Tanda-tanda nyata yang ditunjukkan dengan adanya maqam Ibrahim 

mengisyaratkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang disyari’atkan sejak 

Nabi Ibrahim as., dan diteruskan dalam risalah Rasulullah saw. sebagai salah satu 

rukun Islam. 

   Selain bernilai ibadah, pelaksanaan haji juga mengandung banyak 

hikmah, baik yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan maupun individu. 

Secara sosial kemasyarakatan, keragaman umat Islam dari berbagai penjuru dunia 

yang diikat oleh akidah Islamiyah, dapat saling bertukar pikiran, membina 

persaudaraan, dan menjalin kerja sama; sedang secara individual, terdapat banyak 

 

262Nasruddin Razak, Dienul Islam, h. 210. 

263Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 92. 
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hikmah bagi orang yang berhaji, bahwa sejak berniat melakukan ibadah haji akan 

selalu merasa dekat kepada Allah dan akan terus menguat selama melaksanakan 

ibadah haji di tanah suci (Makkah) hingga mampu memperoleh haji mabrur.264 

Melalui haji, seorang muslim dapat meningkatkan kedekatan (taqarrub) kepada 

Allah swt., sekaligus memperkuat hubungan kerja sama dengan sesama muslim 

dari berbagai suku, bangsa, dan negara dalam ikatan akidah Islamiyah. 

   Ali merinci beberapa hikmah dari ibadah haji, yaitu: (a) menanamkan 

rasa persaudaraan, persamaan antara sesama muslim dan menghilangkan rasa 

perbedaan karena kekayaan, warna kulit, pangkat dan jabatan, (b) menumbuhkan 

rasa kesatuaan iman dan amal dalam melakukan ibadah kepada Allah, (c) 

memperluas wawasan melihat ilmu dan budaya manusia yang beraneka warna 

dengan akidah yang sama, (d) menjadi wadah bersilaturrahmi, bermuktamar 

untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, (e) wahana yang 

memberi kesempatan mencari dan menambah rezeki.265 

   Berdasar pada uraian di atas, diperoleh nilai-nilai pendidikan dalam 

ibadah haji, yaitu: (a) nilai pengetahuan tentang tujuan pelaksanaan ibadah haji, 

memperluas wawasan keilmuan dan budaya dengan akidah yang sama, (b) nilai 

pembentukan sikap yang menanamkan rasa persaudaraan dan persamaan antara 

sesama muslim, menumbuhkan rasa kesatuaan iman dan amal dalam melakukan 

ibadah kepada Allah, (c) nilai pembentukan kepribadian yang menjalin 

silaturrahmi dan kerja sama dengan sesama muslim, serta mendekatkan diri 

(taqarrub) kepada Allah, dan (d) nilai pembentukan keterampilan yang 

berkesempatan mencari dan menambah rezeki. 

 

264Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 98-99. 

265Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 295-296. 
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b. Muamalah 

   Muamalah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata 

‘amala yang secara etimologi diartikan dengan saling bertindak, saling berbuat, 

dan saling beramal.266 Sedang muamalah menurut Ali adalah ketetapan Tuhan 

yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang didasarkan 

pada asas umum, yakni semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan 

dalam Alquran dan hadis.267  

   Muamalah merupakan satu bagian dari syari’at  yang banyak mengatur 

hubungan individu dalam keluarga,268 sebab muamalah merupakan perbuatan 

yang bersifat perikatan yang mesti dikerjakan dalam hubungan antarsesama 

manusia, sepertti perkawinan, pewarisan, dan berbagai perikatan lainnya.269 

Sehubungan dengan luasnya lingkup muamalah, dan perhatian Islam yang banyak 

mengatur hubungan individu dalam keluarga, maka pembahasan muamalah 

dibatasi pada masalah keluarga, perkawinan, dan pewarisan. 

 1) Keluarga 

   Beberapa pandangan tentang keluarga, antara lain keluarga batih 

(nuclear family) dalam masyarakat modern dipandang sebagai agen sosialisasi 

primer utama di mana anak menerima sentuhan fisik (pelukan, belaian, dan kasih) 

sebagai pelajaran pertama tentang aspek afeksi-emosional dari kehidupan yang 

selanjutnya menerima nilai, norma, sikap, dan harapan dari keluarga, sedang 

keluarga luas (extended family) dalam masyarakat tradisional, semua anggota 

dewasa lainnya turut serta bertanggung jawab secara sosial budaya untuk 

 

266Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Cet. X; Bandung: Pustaka Setia, 2001),  h. 14. 

267Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 245-246. 

268Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 298. 

269Sachiko Murata dan William C. Chittick, The Vision of Islam. Terj. Ghufron A. 

Mas’adi, Trilogi Islam: Islam, Iman & Ihsan, h. 306-307. 
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mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, dan harapan yang berkembang 

dalam masyarakat.270 

   Keluarga adalah kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya 

terikat secara batiniyah dan hukum karena pertalian darah dan pertalian 

perkawinan. Ikatan itu memberikan kedudukan tertentu kepada setiap anggota 

keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama, serta saling 

mengharapkan.271 Selain kedudukan masing-masing anggota, dan tanggung jawab 

bersama, ikatan batiniyah dan hukum dalam keluarga juga memberikan harapan, 

hak, dan kewajiban. 

   Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dalam Hasan mendefinisikan hak sebagai 

suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif. 

Suatu definisi yang komprehensif, karena tercakup berbagai macam hak, seperti 

hak Allah terhadap hambaNya (salat, puasa, dan lain-lain), hak-hak yang 

menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara dan hak harta benda), dan 

hak yang nonmaterial (hak perwalian atas seseorang),272 sedang kewajiban 

menurut jumhur ulama ushul fikih adalah perbuatan yang sifatnya mengikat dan 

harus dilaksanakan.273 Pemenuhan hak di satu pihak berarti menggugurkan 

kewajiban di pihak lain, sebaliknya menjalankan kewajiban di satu pihak berarti 

menggugurkan hak pihak yang lain. 

   Usman menyimpulkan, bahwa hak anak terhadap orang tuanya atau 

tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak-anaknya, yaitu memberikan 

 

270Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015), h. 70. 

271Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 299. 

272M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Cet. II; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 3-4. 

273Kewajiban berasal dari kata al-wajib yang menurut bahasa berarti perbuatan yang 

dituntut untuk dikerjakan. Lihat, M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 46. 
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nama yang baik berdasarkan petunjuk agama Islam, memberikan pendidikan 

kesusilaan, mengembangkan kognitif, memberikan berbagai pendidikan 

keterampilan, memberikan nafkah, dan menikahkannya.274 

   Keluarga merupakan satuan terkecil sebagai pangkal ketenteraman dan 

kedamaian masyarakat secara luas, sehingga ketenteraman dan kedamaian suatu 

masyarakat sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan individu dalam 

setiap keluarga.  

   Keluarga inti menurut ajaran Islam, terdiri atas seorang suami, isteri, 

dan anak-anak, beserta orang tua dari kedua atau salah seorang suami atau isteri 

(mertua). Suami isteri sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya sejak dalam kandungan, lahir sampai dewasa, bahkan sampai anak 

menikah atau sudah mampu berdiri sendiri, kewajiban orang tua mendidik anak 

terus berlangsung selama hidup. Agar tanggung jawab mendidik itu dapat 

dijalankan bersama, maka suami isteri harus tinggal di kediaman yang sama.275 

Firman Allah dalah QS al-Talaq/65: 6. 

ِسْكْنت مِمِّنِو جْدكِ مِْوْلَِْت ضْار وه نَِّلتِ ضْيِّق واِعْلْيْهِنَِّ ِِِ....أْسْكِن وه نَِّمِنِْحْيْث 
Terjemahnya: 

  Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka.276 

   Mengingat kehidupan dalam keluarga yang demikian pentingnya, maka 

Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, 

melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai lembaga hidup manusia yang memberi 

 

274Syahruddin Usman, “Hak Anak terhadap Pendidikan”, Auladuna Jurnal Pendidikan 

Dasar Islam 1, no. 2 (2014), h. 250-251. 

275Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 299-303. 

276Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 946. 
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peluang kepada seluruh anggotanya untuk hidup bahagia atau celaka dunia dan 

akhirat.277  

   Keluarga sebagai lembaga hidup manusia berperan penting, baik untuk 

mewariskan nilai-nilai pengetahuan, maupun untuk membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan bagi setiap anggota keluarga agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup. 

   Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal yang berfungsi 

membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada anak. Melalui keteladanan 

orang tua, anak akan mengikuti atau menyesuaikan diri dengan kebiasaan-

kebiasaan positif yang ditunjukkan orang tua tersebut sehingga terjadi sosialisasi 

yang juga positif dalam keluarga.  

   Sosialisasi menurut Gunawan adalah proses membimbing individu ke 

dalam dunia sosial, dilakukan dengan mendidik individu dengan kebudayaan 

untuk dimiliki dan diikuti agar menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga 

sosialisasi dapat pula dipandang sebagai pendidikan, yaitu proses memanusiakan 

manusia secara manusiawi sesuai perkembangan situasi dan kondisi sosialnya.278 

Jadi keluarga merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi memanusiakan 

manusia secara manusiawi menuju terbentuknya kepribadian yang berbudaya 

sebagai anggota masyarakat. 

   Orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang memberikan 

pengetahuan, membentuk sikap dan keterampilan yang memadai pada anak-

anaknya, memimpin dan mengatur kehidupan keluarga, memberikan contoh 

sebagai keluarga ideal, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, baik 

yang bersifat jasmani maupun rohani.279  

 

277Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, h. 36. 

278Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan, h. 47-48. 

279Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 228-229. 
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   Orang tua tidak hanya dituntut untuk memberikan pengetahuan kepada 

anak-anaknya, tetapi juga bertanggung jawab membentuk sikap, kepribadian, dan 

keterampilan yang memadai kepada anak untuk dapat hidup layak di tengah-

tengah masyarakat. 

   Abd al-Rahman al-Nahlawi dalam Mujib dan Mudzakkir mengemukakan 

beberapa kewajiban orang tua dalam pendidikan anak yang didasarkan pada 

Alquran, yaitu: (a) menegakkan hukum-hukum Allah pada anak (QS al-

Baqarah/2: 229-230), (b) merealisasikan ketenteraman dan kesejahteraan jiwa 

keluarga (QS al-A’raf/: 189, dan al-Rum/30: 21), (c) melaksanakan perintah 

agama dan perintah Rasulullah saw. (QS al-Tahrim/66: 6), dan (d) mewujudkan 

rasa cinta pada anak melalui pendidikan.280  

   Peran orang tua dalam keluarga pada intinya adalah merealisasikan 

ketenteraman dan kesejahteraan jiwa keluarga, dan  rasa cinta pada anak melalui 

pendidikan untuk membentuk kepribadian yang senantiasa taat menjalankan 

ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw. 

   Peran keluarga dipandang penting dalam Islam, sehingga banyak ayat 

dalam Alquran yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan dengan maksud 

agar masing-masing anggota keluarga dapat melaksanakan tugas (tanggung 

jawab) dengan baik.281 Selain orang tua yang mengemban tanggung jawab 

terhadap anak dalam keluarga, juga anak bertanggung jawab terhadap orang tua. 

   Kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu: (a) anak wajib menghormati 

orang tua dan menaati kehendak yang baik dari orang tua yang diwujudkan dalam 

bentuk bersikap, berbicara halus (lemah lembut), dan berbuat baik kepada kedua 

orang tua dengan mendahulukan ibu yang telah mengandung, menyusui, dan 

 

280Abd al-Rahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuhan (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1979). Dikutip dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam,     

h. 228. 

281Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 306-307. 
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merawatnya saat masih kecil (bayi), (b) anak setelah dewasa wajib memelihara 

orang tua yang lanjut usia, (c) anak wajib memenuhi wasiat atau janji orang tua 

yang telah meninggal, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama 

manusia, (d) anak wajib mendoakan orang tua, baik saat masih hidup maupun 

setelah meninggal, dan (e) ketika orang tua meninggal, anak wajib memelihara 

silaturrahmi kepada siapa pun juga yang memiliki hubungan baik dengan orang 

tua.282 Firman Allah swt. dalam QS al-Isra’/17: 24. 

كِْمْاِربْ َّيْانِِصْغِير اِِ ِارْحْْه مْا ِمِنِْالرَّحْةِِْوْق لِرَّبِّ ِوْاخْفِضِْلَْ مْاِجْنْاحِْالذ لِّ
Terjemahnya: 

  Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".283 

   Harmmonisasi hubungan orang tua dan anak dalam keluarga 

berimplikasi pada kehidupan keluarga yang damai, tenteram, bahagia, dan saling 

mengasihi (sakinah, mawaddah, wa rahmah) di bawah lindungan Allah, Tuhan  

Yang Maha Mulia. 

   Keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, 

dan keberaannya tidak dapat dihilangkan, sebab keluarga merupakan sumbu 

tempat seluruh kehidupan manusia berputar.284 Keluarga merupakan pusat 

pendidikan untuk memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak. 

   Dasar-dasar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak dalam 

keluarga, yaitu: (a) dasar pendidikan budi pekerti dengan memberi norma 

pandangan hidup tertentu kepada anak, (b) dasar pendidikan sosial dengan 

melatih anak tata cara bergaul yang baik dengan lingkungan sekitarnya, (c) dasar 

pendidikan intelek dengan mengajarkan kaidah pokok dalam percakapan, bertutur 

 

282Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 305-306. 

283Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 428. 

284Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 306. 



129 

 

 

 

bahasa yang baik, kesenian berbentuk permainan kepada anak, (d) dasar 

pembentukan kebiasaan dengan membina kepribadian yang baik dan wajar 

(teratur, bersih, disiplin, rajin) secara berangsur-angsur tanpa paksaan, (e) dasar 

pendidikan kewarganegaraan dengan memberikan norma nasionalisme dan 

patriotime, cinta tanah air, berperikemanusiaan yang tinggi, dan (f) dasar 

pendidikan agama dengan melatih dan membiasakan anak beribadah kepada 

Allah swt., sembari meningkatkan aspek keimanan dan ketakwaan anak kepada 

Allah.285 

   Tampak, bahwa keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-

nilai pendidikan, yaitu: (a) nilai pengetahuan dengan mengajarkan kaidah pokok 

dalam berperilaku baik kepada anak, (b) nilai pembentukan sikap, memberikan 

norma kewarganegaraan (nasionalisme dan patriotime, cinta tanah air, 

berperikemanusiaan yang tinggi) kepada anak, (c) nilai pembentukan kepribadian 

yang membentuk budi pekerti sesuai norma dan pandangan hidup tertentu kepada 

anak, membentuk kebiasaan yang baik dan wajar kepada anak, dan (d) nilai 

pembentukan keterampilan sosial keagamaan dengan melatih anak tata cara 

bergaul yang baik dengan lingkungan sekitarnya, melatih dan membiasakan anak 

berperilaku religius dengan beribadah kepada Allah swt. untuk keimanan dan 

ketakwaan anak kepada Allah. 

 2) Perkawinan 

   Perkawinan menurut bahasa, berasal dari kata kawin, terdiri atas 

beberapa arti, yaitu perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri,  

beristri atau bersuami, dan nikah,286 sehingga perkawinan dalam pengertian 

bahasa disamakan dengan pernikahan. 

 

285Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 229. 

286Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 653. 
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   Secara etimologis, nikah berarti mengumpulkan (al-dhamm) dan 

menggauli (al-wath’). Nikah dalam pengertian majaz disebut akad, sebab akadlah 

yang membolehkan (orang melakukan) senggama.287 Akad dalam arti khusus 

adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ 

yang berdampak pada objeknya, sedang ijab qabul merupakan suatu perbuatan 

atau pernyataan yang menunjukkan suatu keredhaan dalam berakad di antara dua 

orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 

syara’.288 Dipersyaratkan ijab qabul dalam perkawinan atau pernikahan untuk 

menghalalkan hubungan intim antara dua orang berakad. 

   Harjono dalam Ali mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai 

suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga bahagia.289 Perkataan perjanjian suci menunjukkan 

terjadinya akad sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan 

ketentuan syara’, dan membentuk keluarga bahagia merupakan tujuan 

perkawinan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Nisa>’/4: 21. 

يثاْق اِغْلِيظ اِِ ِوْأْخْذْنِْمِنك مِمِّ ِبْ عْض  ِبْ عْض ك مِْإِلَْم ِوكْْيْفِْتَْْخ ذ ونهْ ِوْقْدِْأفْْضْىم
Terjemahnya: 

  Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.290 

   Perkawinan (pernikahan dalam Islam) merupakan ikatan yang kuat, 

yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam 

kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at Islam.291 

 

287Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 125. 

288Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,  h. 44-45. 

289Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya (Jakarta: Bulan Bintang, 

1968). Dikutip dalam Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 307. 

290Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 120. 

291Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 126. 
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Pembentukan keluarga yang demikian itulah yang ingin diwujudkan sebagai 

tujuan pernikahan dalam Islam. 

   Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.292  

   Atas dasar itu, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

sehingga perkawinan atau pernikahan merupakan satu-satunya jalan membentuk 

keluarga.293 Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dimaksud adalah menurut hukum 

masing-masing agama, sehingga pernikahan dalam Islam yang sah adalah 

berdasarkan syari’at Islam. 

   Perkawinan atau pernikahan menurut Supiana dan Karman, mengandung 

hikmah, yaitu: (a) menyalurkan naluri seks, (b) jalan mendapatkan keturunan 

yang sah, (c) penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, (d) dorongan untuk 

bekerja keras, dan (e) pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.294  

   Perkawinan atau pernikahan berimplikasi pada aspek sosial yang terjaga 

dari finah dan penyakit sosial (seks bebas), memperoleh ketenteraman dan 

ketenangan jiwa dari aspek psikologis, dan fisik menjadi sehat dan segar dari 

aspek kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan material secara bertahap dari aspek 

ekonomi. 

 

292Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1974). 

Dikutip dalam Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 126. 

293Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 306. 

294Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 129-130. 
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   Mengacu pada uraian di atas, tampak bahwa perkawinan mengandung 

nilai-nilai pendidikan, yaitu: (a) nilai pengetahuan tentang tujuan perkawinan  

atau pernikahan dalam Islam, (b) nilai pembentukan sikap yang menemukan 

solusi penyaluran naluri seks, dan penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, (c) 

nilai pembentukan kepribadian bekerja keras sebagai dorongan atas pemenuhan 

kebutuhan keluarga, dan (d) nilai pembentukan keterampilan mengatur hak dan 

kewajiban dalam rumah tangga. 

 3) Kewarisan  

   Kewarisan menurut bahasa, berasal dari kata waris yang berarti orang 

yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, dan 

terbentuk kata pewarisan yang berarti proses, cara, atau perbuatan mewariskan, 

sedang mewariskan berarti memberikan pusaka atau meninggalkan sesuatu 

kepada seseorang.295  

   Jadi pewarisan dapat diartikan sebagai pengalihan hak atas harta pusaka 

atau sesuatu yang lain, termasuk ilmu dari orang yang telah meninggal kepada 

orang yang berhak menerima warisan (ahli waris). Ilmu merupakan warisan 

Rasulullah saw. kepada ilmuan (ulama) dan orang-orang yang menuntutnya, 

sesuai hadis yang diriwayartkan oleh Abu Dawud, bahwa:  

وْةِِْ حْي ْ بْنِِ رْجْاءِِ بْنِْ عْاصِمِْ ِ سَِْعْت  دْاو دِْ بْن ِ ِ الَِِّ عْبْد ِ ثْ نْاِ حْدَّ م سْرْهْد ِ بْن ِ م سْدَّد ِ ثْ نْاِ حْدَّ
رْدْاءِِفِِمْسْجِدِِ ِجْالِس اِمْعِْأْبِِالدَّ كِ نْت  ِقاْلْ كِْثِيِرِبْنِِقْ يْس  ِعْنْ ِعْنِْدْاو دِْبْنِِجَِْيل  يُ ْدِّث 
عْلْيْهِِ الَِِّ  صْلَّىِ الرَّس ولِِ مْدِينْةِِ مِنِْ ت كِْ جِئ ْ ِ إِنِِّ رْدْاءِِ الدَّ أْبِِْ يَِْ فْ قْالِْ رْج ل ِ فْجْاءْه ِ دِمْشْقِْ

ِلِاْجْةِ  عْلْيْهِِوْسْلَّمِْمْاِجِئْت  ِصْلَّىِالَِِّ  ِبْ لْغْنِِِأنَّْكِْتَ ْدِّث ه ِعْنِْرْس ولِِالَِِّ قاْلِِِِْوْسْلَّمِْلِدِْيث 
ِفيِهِِعِلْم اِسْلْكِْ ِمْنِْسْلْكِْطرْيِق اِيْطلْ ب  عْلْيْهِِوْسْلَّمِْيْ ق ول  ِصْلَّىِالَِِّ  ِرْس ولِْالَِِّ ِسَِْعْت  ِِفإِْنِِّ

ِِ ِالْمْلْئِكْةِْلتْْضْع ِأْجْنِحْتْ هْاِرضِ اِلِطاْلِبِِالْعِلْمِِوْإِنَّ بهِِِطرْيِق اِمِنِْط ر قِِالِْنَّْةِِوْإِنَّ الْعْالَِِْالَِِّ 
 

295Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1617. 
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ِ الْعْالَِِ فْضْلِْ وْإِنَِّ الْمْاءِِ وْالْيِتْان ِفِِجْوْفِِ وْمْنِْفِِالْأْرْضِِ مْنِْفِِالسَّمْوْاتِِ لهْ ِ ِ ليْْسْتْ غْفِر 
الْأنْبِْيْاءِِ ِالْع لْمْاءِْوْرثْةْ ِ لْةِْالْبْدْرِِعْلْىِسْائرِِِالْكْوْاكِبِِوْإِنَّ كِْفْضْلِِالْقْمْرِِليْ ْ ِوْإِنَِّعْلْىِالْعْابِدِ

ِوْافِرِ  ِالْأنْبِْيْاءِْلَِْْي  وْرثِّ واِدِينْار اِوْلَِْدِرْهَْ اِوْرَّث واِالْعِلْمِْفْمْنِْأْخْذْه ِأْخْذِْبِِْظّ 
Artinya: 

  Musaddad ibn Musarhad menceriterakan dari Abdullah ibn Dawud, ia 
berkata, saya mendengar 'Asim ibn  Raja' ibn Haywah menceritakan dari 
Dawud ibn Jamil dari Kasir ibn Qays, ia berkata: saya duduk bersama Abu 
Darda' di Masjid Damaskus, lalu datang seorang laki-laki dan berkata: Hai 
Abu Darda'! Saya mendatangimu dari Masjid Rasulullah saw. untuk sebuah 
hadis yang sampai kepadaku bahwa kaulah yang menceriterakannya  dari 
Rasulullah saw. Aku hanya datang untuk maksud itu. Abu Darda' berkata: 
saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan kepada 
syurga. Sesungguhnya Malaikat meletakkan kedua sayapnya karena senang 
terhadap orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu 
dimohonkan ampun oleh yang ada di langit dan yang ada di dasar laut. 
Sesungguhnya keutamaan ilmuan (ulama) terhadap ahli ibadah laksana 
perbandingan bulan purnama dengan seluruh bintang. Sesungguhnya ulama 
adalah pewaris para Nabi. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan Dinar dan 
Dirham, melainkan mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya, 
maka ia telah mengambil bagiannya.296 

   Nabi tidak mewariskan Dinar dan Dirham, melainkan mewariskan ilmu 

dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa hanya ilmu yang diwariskan oleh Nabi 

saw. kepada ilmuan (ulama) dan orang-orang yang bersedia mengambilnya, 

sedang harta, baik berupa uang atau benda berharga lain yang meskipun dapat 

diwariskan kepada orang lain, tetapi Nabi saw. tidak mewariskannya.  

   Seluk beluk pengalihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang 

yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, disebut mawaris yang secara 

etimologi berarti warisan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia 

(muwarits) yang diwarisi para warisnya.297  

   Segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak atas harta 

 

296Abu Dawud Sulayman al-Sajistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, juz III (Jakarta: Dar 

al-Hikmah, t.th.), h.  317.  

297Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 139. 
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seseorang yang telah meninggal dunia, telah diatur dalam hukum kewarisan Islam 

yang disebut fara >’id, karena adanya pembagian tertentu bagi orang-orang 

tertentu, dan dalam keadaan tertentu.298 Fara’id berarti bagian yang telah 

ditentukan bagi ahli waris.299  

   Atas dasar itu, maka ahli waris berhak memperoleh pembagian harta dari 

peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang diatur 

dalam hukum kewarisan Islam. Disyari’atkan oleh Allah untuk membagi harta 

warisan kepada ahli waris, sesuai firman Allah dalam QS al-Nisa>’/4: 11. 

كِ نَِّنِسْاء ِفْ وْقِْاثْ نْ تْيِِْفْ لْه نَِّث  ل ثاِْمْاِِِِي وصِيك م ِاللِ  ِالْأ نثْ يْيِِْفإِْن فِِأْوْلَْدكِ مِْللِذَّكْرِِمِثْل ِحْظِّ
كِْانِِْ ِمَِّاِتْ رْكِْإِن ن ْه مْاِالس د س  ِوْاحِد ِمِّ ِوْلِأبْْ وْيهِِْلِك لِّ كِْانْتِْوْاحِدْة ِفْ لْهْاِالنِّصْف  تْ رْكِْوْإِن

هِِا كِْانِْلهْ ِإِخْوْة ِفْلِِ مِّ ِفإِْن هِِالث  ل ث  ِمِنِلهْ ِوْلْد ِفإِْنِلََِّْيْك نِلَّه ِوْلْد ِوْوْرثِهْ ِأبْْ وْاه ِفْلِِ مِّ لس د س 

ِلْك مِْنْ فْع اِفرْيِضْةِ  نِْبْ عْدِِوْصِيَّة ِي وصِيِبِِاِْأْوِْدْيْن ِآبِْؤ ك مِْوْأبْْ نْاؤ ك مِْلَِْتْدْر ونِْأيْ  ه مِْأقْْ رْب  ِمِّ
ِكْانِْعْلِيم اِحْكِيم اِِِِِإِنَِّاللِِْاللِِ

Terjemahnya: 

  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 

dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

 

298Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, h. 329. 

299Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, h. 139. 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.300 

   Alquran memberikan petunjuk yang jelas tentang pembagian warisan 

dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, sehingga 

pembagian warisan merupakan kewajiban yang disyari’atkan oleh Allah dalam 

Alquran.  

   Membagi warisan sesuai hukum Islam, mengandung hikmah, yaitu: (a) 

persamaan hak menjadi adil, (b) mempererat persaudaraan, (c) termasuk 

golongan yang memurnikan ajaran Allah swt., dan (d) menjauhkan diri dari sifat 

serakah.301  

   Hikmah kewarisan tersebut berpengaruh terhadap pembentukan 

kepribadian muslim yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak, 

mempererat persaudaraan, dan menjauhkan diri dari sifat serakah dalam rangka 

memelihara kemurnian ajaran Islam, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah 

swt. dalam Alquran, dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. melalui sunnahnya. 

   Pendidikan syari’at merupakan aspek pendidikan Islam yang 

mengintegrasikan ibadah dan muamalah, sehingga pendidikan syari’ah 

mengandung makna pemberian bimbingan dan bantuan yang bersifat ubudiyah 

yang terintegrasi dengan amaliyah kepada peserta didik. Berkaitan dengan tradisi 

perkawinan masyarakat Mandar, pendidikan syari’at yang mencakup ibadah dan 

muamalah, telah terwujud dalam beberapa kegiatan pada tradisi tersebut. 

B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar 

 Menurut Abdurrahman Al-Jazairi perkawinan adalah suatu perjanjian 

yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia. Penjelasan di atas memberi pengertian bahwa perkawinan 

 

300Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116. 

301Suara Muslim, Hikmah Besar di Balik Membagi Waris sesuai Hukum Islam. 

http://suaramuslim.net. Diakses Selasa 7 April 2020. 

http://suaramuslim.net/
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adalah suatu perjanjian. Adanya perjanjian dalam pengertian, tentunya 

mengandung pengertian bahwa di dalam ikatan sepasang antara suami-istri, 

mereka diberi suatu kebebasan antara dua sepihak yang melakukan ikatan 

perjanjian, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian yang dilangsungkan 

pada perkawinan dengan ijab  dan qabul yang harus diucapkan dalam suatu 

majelis, baik diucapkan langsung oleh mempelai pria dan mempelai wanita, 

sebab keduanya memiliki hak atas dirinya menurut hukum. Jika tidak demikian, 

misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, maka 

yang berhak bertindak adalah wali-wali mereka yang sah.302 

 Di dalam perkawinan atau pernikahan, yang secara bahasa nikah artinya 

menghimpun, nikah dapat diartikan bersetubuh (jima) dan melakukan suatu aqad. 

Sedangkan menurut ahli ushul dan ahli bahasa, bersetubuh merupakan makna 

hakiki dari perkawinan, sedangkan  akad merupakan makna majazi. Dapat 

dikatakan bahwa jika di dalam ayat al-Qur’an dan hadis nabi telah muncul lafaz 

nikah tanpa disertai indikator apa pun, itu berarti memiliki makna bersetubuh.303 

Maka pengertian nikah di sini adalah suatu persetubuhan antara suami-istri, 

artinya bahwa tidak ada persetubuhan tanpa perkawinan 

 Perkawinan adalah pilar kehidupan di dalam masyarakat muslim. Sebab 

jika ikatan keluarga retak, maka retak pulalah sendi-sendi sebuah peradaban. 

Karenanya, tidak mengherankan jika Islam  menjaga sedini mungkin sendi-sendi 

setiap unsur yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga. Salah satu caranya 

agar setia pemuda-pemudi muslim yang hendak menikah mengetahui dan 

memahami dari esensi-esensi dan nilai-nilai pendidikan  sekitar perkawinan 

 
302Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18. 

303Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Vol 9 (Damaskus: Dar al-Fikt, 

2004), h 6514. 
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Kata “kawin” sering juga digunakan untuk mengungkapkan arti dari 

perkawinan, dan di dalam Al-Qur’an sangat banyak kita jumpai kata “kawin” 

tersebut dari pada kata zawaj. Allah Subhana wa Ta’ala berfirman di dalamQS 

Al-Baqarah/2: 235: 

ِعْلِمِْٱلَِّ ِِ ِوْلَِْج نْاحِْعْلْيۡك مِۡفِيمْاِعْرَّضۡت مِبهِِۦِمِنِۡخِطۡبْةِِٱلنِّسْاءِِٓأوِْۡأْكۡنْنت مِۡفِِٓأنْف سِك مۡۚۡ أنَّْك مِۡسْتْذۡك ر ونَّْ نَّ
ِسِرًّاِإِلََِّٓأْنِتْ ق ول واِْقْ وۡل ِت  وْاعِد وه نَّ ِِٗ  اِمَّعۡر وفٗ  وْلمْكِنِلََّ ل غِْٱلۡكِتمْب  ِيْ ب ۡ ِوْلَِْتْ عۡزمِ واِْع قۡدْةِْٱلنِّكْاحِِحْتََّّم اۚۡ

ِحْلِيم غْف ور  ِوْٱعۡلْم وٓاِْأْنَِّٱلَِِّْ ۡۚ
يْ عۡلْم ِمْاِفِِٓأنْف سِك مِۡفْٱحۡذْر وه   ِِِٗ  أْجْلْه ۥِۚۡوْٱعۡلْم وٓاِْأْنَِّٱلَِِّْ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum 
habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang 
ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).304 

 Arti perkawinan dalam Islam  dapat dapat dilihat  di dalam QS Ar-

Rum/30: 21 sebagai berikut: 

أْزۡومْجو   أنْف سِك مِۡ مِّنِۡ لْك مِ خْلْقِْ أْنِۡ ِ ءْايمْتِهٓۦِ مَّوْدَّةٗ  مِنِۡ نْك مِ بْ ي ۡ وْجْعْلِْ هْاِ إِليْ ۡ لتِّْسۡك ن  وٓاِْ فِِِِٗ  اِ إِنَِّ ِ ۡۚ
وْرْحْۡة 

لِكِْلْأيٓمْت  يْ تْ فْكَّر ونِِْٗ  لّقِْوۡمِِٗ  ذمْ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.305 

Merujuk pada pemaknaan terhadap Q.S Surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini 

diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-

laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa 

mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain.306 

Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada 

pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang 

 
304Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 38. 

 305Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 572. 

306Ghazaly, H. Abdul Rahman. Fiqh munakahat. (Cet. I; Prenada Media, Jakarta 2019) h. 

34. 
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lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan 

yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan 

kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. 

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan 

perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan 

yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik 

hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. 

Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina 

rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan 

pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan 

penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman 

bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.307 

Jadi menurut Mujahid dan ‘Ikrimah, maksud ungkapan ayat “bahwa Dia 

menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan 

sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan 

yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan 

suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang 

merupakan suatu yang umum pula.308 

 Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam  tidak menyetujui 

seorang muslim hidup membujang. Namun sebaliknya Islam  justru 

memerintahkan umat Islam  untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam 

Islam  pada hakikatnya bukan semata-mata kesenangan lahiriah melainkan juga 

 
307Ghazaly, H. Abdul Rahman. Fiqh munakahat. (Cet. I; Prenada Media, Jakarta 2019) h. 

34. 

308Ismatulloh, Ismatulloh. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an 

(Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)." Mazahib 14.1 (2015). h. 22. 
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membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri 

dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh.    

 Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam  mengikuti rukun-

rukunnya. Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan rukun  dari suatu 

perkawinan yaitu bahwa "Hukum perkawinan adalah hakikat dari suatu 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak 

mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu 

yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri"309  

Adapun hukum nikah dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang 

dimiliki oleh individu yang bersangkutan, dan para ulama telah membagi hukum 

tersebut menjadi beberapa macam. 

a. Wajib, wajibnya menikah bagi setiap individu, jika individu tersebut sudah 

tak mampu menahan kehormatannya atau syahwatnya, bahkan sekalipun 

berpuasa, serta kawatir akan jatuhnya dirinya kepada perbuatan yang di 

haramkan Allah jika ia tidak menikah. Dan orang itu mampu menikah, baik 

mampu menafkahi istrinya lahir batin, mampu membayar mahar , 

memberikan hak-hak istri, dan lain sebagainya. 

b. Haram, orang yang haram menikah, jika ia yakin ketika menikah hanya akan 

menzalimi pasangannya dan bahkan membahayakannya, seperti seorang laki-

laki yang memiliki penyakit kelamin, atau dia yakin tidak akan mampu 

menunaikan kewajibannya sebagai suami setelah menikah, dan sebagainya. 

c. Makruh, bagi orang yang menikah, ketika dirinya kawatir jatuh ke dalam 

perbuatan dosa, namun masih mampu menahannya, dan dia kawatir tidak 

akan mampu memberikan hak bagi pasangannya seperti menafkahinya, 

pergaulan yang tidak baik. 

 
 309Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Liberty: 

.,2000)  h. 21. 
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d. Sunah, kebanyakan ulama menganjurkan menikah bagi seseorang ketika ia 

tidak kawatir atau aman tidak jatuh ke dalam perbuatan haram (zina), serta 

masih dapat menahan dirinya, dan dia telah memenuhi kriteria menikah. 

Namun madzhab Syafi’i mengatakan, orang yang bearada pada kondisi ini 

hukumya ialah mubah (boleh) melakukan perkawinan, dan bukan sunnah.  

Para ulama mengatakan bahwa yang paling utama telah mampu untuk 

menikah, kecuali orang yang sedang disibukkan amal-amal ibadah  atau 

belajar ilmu-ilmu syar’i.310 

 Definisi tradisi yang sangat sederhana adalah suatu kebiasaan yang telah 

dikerjakan terus-menerus sehingga sulit untuk ditinggalkan dan bahkan bagian 

dari kehidupan suatu individu atau kelompok komunitas, bahkan dapat terjadi 

pada suatu negara kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.  

 Tentunya tradisi yang dimiliki setiap daerah memiliki perbedaan  

tertentu. Ini dikarenakan, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki letak 

perbedaan dari kondisi geografis, kepercayaan, adat-istiadat warisan nenek 

moyang.  

 Hal ini, tidak mengherankan jika adat perkawinan yang ada di Indonesia 

itu berbeda beda. Namun adanya perbedaan budaya perkawinan tentunya tidak 

dapat terlepas dengan agama. Oleh sebab itu, perkawinan yang berjalan di 

tengah-tengah masyarakat antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebatas 

pada dorongan seksual saja. Melainkan Perkawinan atau perkawinan merupakan 

suatu bentuk ikatan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang dibenarkan, 

perkawinan juga merupakan sunatullah dan bahkan menjadi kewajiban setiap 

orang yang sanggup untuk melaksanakannya.  

 
 310Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, “Fiqih Munakahat”, (Sukoharjo: Kiswah, 2018), 

h. 19-21. 
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 Salah satu adat yang masih eksis hingga saat ini di Provinsi Sulawesi 

Barat adalah Adat perkawinan. Adat perkawinan yang dilaksanakan di tengah-

tengah masyarakat Sulawesi Barat merupakan adat istiadat yang diatur oleh 

norma-norma secara turun-temurun dari nenek moyang suku Mandar, tentunya 

tidak lepas dari nilai-nilai keIslam an. Hal ini telah di dapati berbagai macam 

perlengkapan upacara sebelum maupun setelah perkawinan itu berlangsung. 

 Menurut G. E. Von Grunebaun, dalam Samiang Katu, mengatakan 

bahwa: Ketika peradaban Islam  masuk dan bertemu dengan peradaban lain atau 

peradaban asing, maka akan memunculkan tiga sikap, pertama, peradaban itu 

akan menyerap jika peradaban asing itu tidak bertentangan dengan akidah/ajaran 

Islam . Kedua, peradaban itu akan memodifikasi jika memiliki relevansi. Ketiga, 

peradaban itu akan ditolak jika peradaban asing itu bertentangan dengan Aqidah 

Islam .311 

 Tradisi perkawinan menurut adat istiadat suku Mandar antara lain 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam . Nilai tersebut dirumuskan dalam 

norma-norma yang akan menuntun masyarakat suku Mandar  dalam berfikir, 

yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota masyarakat  bersangkutan. 

Demikian pula nilai pendidikan Islam  tersebut akan dapat menentukan sikap-

sikap masyarakat suku Mandar  terhadap lingkungan kehidupannya yang juga 

menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian 

masyarakat suku Mandar  akan disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni 

mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga 

dekat sampai pada acara perkawinan sehingga akan menghasilkan anggota-

anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu 

 
311 Shofiyyuddin, M. "Masa Depan Kehidupan Beragama Dan Kearifan Budaya Lokal: 

Studi Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Asal Usul Peradaban Islam Dan 

Implikasinya Di Masa Mendatang." Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13.2 (2012): 337-352. 
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berkepribadian yang Islam i sifatnya. ”Perkawinan bagi komunitas manusia 

bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana 

makhluk lainnya, tetapi Sebagaimana masyarakat suku Mandar di Mamuju , 

perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seumur hidupnya yang sangat sakral. 

Olehnya itu, anggota keluarga dari calon mempelai laki-laki sangat berhati-hati 

mencari pasangan hidup kepada calon mempelai perempuan untuk kemudian 

menjadi pasangan suami-istri. Demikian pula sebaliknya bahwasanya bagi 

anggota keluarga dari calon mempelai wanita sangat berhati-hati dalam 

menerima pinangan dari calon mempelai laki-laki, sehingga dalam tradisi 

perkawinan menurut adat istiadat masyarakat Mandar  terdiri dari beberapa 

tahap dari prosesi awal sampai akhirnya sah menjadi pasangan suami-istri 

Ttingkatan nilai perkawinan dalam suatu masyarakat termasuk proses 

pelaksanaannya,  Islam  lebih menekankan pada tujuannya, yaitu meningkatkan 

derajat manusia lewat perkawinan, dari segi sosial dan implementasinya sesuai 

dengan petunjuk Islam , derajat perkawinan itu terletak pada cara menilai dan 

mewujudkannya. Islam  memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga 

perkawinan, bukan semata-mata sebagai fungsi penyaluran kebutuhan seksual 

dan mengembangbiakkan keturunan. Itulah sebabnya, sehingga tradisi 

perkawinan masyarakat suku mandar di Mamuju tetap dipertahankan secara 

turun temurun karena antara lain berimplikasi pada nilai-nilai pendidikan Islam . 

Bagi masyarakat suku mandar  yang memahami pengalaman religius, menarik 

untuk diteliti, dikaji dan dianalisis akan  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

karena sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.312 

Pentingnya adat perkawinan, tentunya untuk memberi pendidikan bagi 

para remaja, sebab adat perkawinan mengajarkan kepada para remaja norma-

 
312Ramli, Muhamad. "Hakikat pendidik dan peserta didik." Tarbiyah Islamiyah: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Agama Islam 5.1 (2015). 
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norma yang tak dapat dilanggar dan menjauhkan diri dari melakukan pergaulan 

bebas. Adanya pergaulan bebas merupakan suatu permasalahan yang sangat 

serius dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pergaulan bebas pada anak usia remaja 

tentunya menjadi polemik saat ini, hal ini sangat berdampak pada kehidupan 

masyarakat apalagi pada kalangan remaja dalam proses menuju masa dewasanya. 

Begitu juga dengan cepatnya arus modernisasi saat ini, tentunya anak usia remaja 

sangat berpeluang untuk mengakses dan dengan mudahnya bagi mereka 

mendapatkan segala macam informasi yang mereka butuhkan, serta sesuatu yang 

menyangkut dengan pergaulan bebas.  Maraknya pergaulan bebas antara sesama 

jenis dan lawan jenis, ini menjadi sebuah faktor dampaknya penyimpangan pada 

budaya atau penurunan moral dan norma-norma agama yang ada pada 

masyarakat Indonesia, terutama pada remaja saat ini.313 

Perkawinan adalah pilar kehidupan di dalam masyarakat muslim. Sebab 

jika ikatan keluarga retak, maka retak pulalah sendi-sendi sebuah peradaban. 

Karenanya, tidak mengherankan jika Islam  menjaga sedini mungkin sendi-sendi 

setiap unsur yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga. Salah satu caranya 

agar setia pemuda-pemudi muslim yang hendak menikah mengetahui dan 

memahami dari esensi-esensi dan nilai-nilai pendidikan  sekitar perkawinan 

 Perkawinan pada adat istiadat Mandar di Mamuju sangat kental dengan 

nilai-nilai pendidikan di dalamnya itulah sebabnya mengapa tetap dipertahankan 

dan dilestarikan secara turun temurun dari nenek moyang suku Mandar, karena  

Pada dasarnya nilai-nilai tersebut  bertujuan untuk mempengaruhi dan mewarnai 

pola pendidikan manusia, sehingga dapat mengubah perilaku manusia itu sendiri.   

 Adapun mereka yang sudah jauh dari ketidaktahuan tentang makna 

perkawinan adat istiadat perkawinan suku Mandar yang mengandung nilai-nilai 

 
 313J Juhanda, “Menjaga Eksistensi Budaya Lokal dengan Pendekatan Komunikasi Lintas 

Budaya”: Sadar  Wisata, vol. 2 no. 1 (2019) h. 33. 
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pendidikan . Maka mereka hanya akan memahami perkawinan  sebatas adat 

istiadat yang berjalan ditengah-tengah masyarakat suku   Mandar saat ini, dan 

bahkan biasa  jadi mereka  sesat di dalam kehidupan mereka. 

 Realitas telah memperlihatkan di sekitar kita bahwa, prosesi perkawinan 

yang ada pada adat istiadat suku Mandar memiliki beberapa tahap diantaranya  

pencarian calon, bertanya apakah ada jalan, melamar, mengantar makanan 

kepada pihak perempuan  seperti terigu, kopi, gula, bisa juga dalam bentuk uang 

dan lain-lain yang akan dikelola untuk digunakan menjamu orang-orang dengan 

menyuguhkan makanan, mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus 

penentuan tanggal perkawinan, mengundang, mandi sauna, upacara pemberian 

pacar, mengikuti dan sekaligus mengantar pengantin pria, akad nikah, berjabat 

tangan (sungkeman), walimah, makan-makan, tahapan sesudah perkawinan, 

ziarah kubur. Prosesi perkawinan di atas telah banyak dilupakan dan bahkan 

ditinggalkan di zaman modern ini, sehingga dapat mengakibatkan kehancuran 

pada moral dan akhlak dalam kehidupan mereka, dan bahkan ada sebagian dari 

masyarakat tersebut melakukannya dengan jalan pintas atau tanpa melalui 

tahapan prosedur314 

Perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti tahapan prosedur adat 

istiadat, disebabkan berbagai persoalan, diantaranya karena kurangnya 

pengetahuan tentang prosesi adat perkawinan  dan kurangnya pengetahuan 

tentang  nilai-nilai yang terkandung didalamnya serta  adanya peningkatan 

kenakalan pada generasi muda sampai pada tindakan kejahatan, seperti   

melakukan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan 

terjadinya perzinaan yakni kawin diluar nikah, ini semua terjadi tentunya mereka 

 
 314Tika Kartika, “Adat Perkawinan Masyrakat Mandar di Kecamatan Ulumanda 

Kabupaten Majene”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 

2019), h. 4. 
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belum memahami ajaran agama dengan benar, sehingga tidak memperhatikan 

ajaran agama. 

Bagi mereka yang tidak melaksanakan prosedur perkawinan  sesuai 

dengan adat istiadat, akan  melahirkan generasi yang tidak taat kepada norma-

norma syariat agama karena adat perkawinan masyarakat mandar tidak dapat 

terpisahkan dari nilai-nilai syariah Islam . Apabila hal ini terjadi maka  akan  

meningkatkan jumlah kenaikan angka  kenakalan remaja .  

Apa yang terjadi di atas menimbulkan persoalan yang sangat serius yang 

dihadapi oleh masyarakat suku Mandar di Mamuju. Sehingga generasi  yang akan 

datang dapat  merusak lingkungan sekitar mereka. Tentunya persoalan yang 

timbul itu akan mendatangkan persoalan yang baru, seperti melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh ajaran agama Islam . 

Adat istiadat perkawinan suku Mandar, masih sangat kental dijalankan di 

Mamuju, sebab adat ini tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai dari keislaman 

itu sendiri dan suku mandar sangat  dikenal sebagai penganut yang taat dengan 

ajaran agama Islam, Bahkan adat tersebut masih menjadi kebiasaan yang 

diterapkan pada setiap perkampungan, dan sampai pada kota. Adanya iklim yang 

dapat mengubah  sosial budaya, ini merupakan suatu fenomena yang tentunya 

pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Karena tidak ada satu pun kebudayaan 

berjalan tanpa berubah keadaannya sedikit pun, dan lambat laun tentunya adat 

tersebut akan mengalami perubahan. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

itu berupa faktor eksternal maupun faktor internal, seperti pengaruh budaya 

barat. 

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan dari kajian teori di atas, maka kerangka 

konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Ketika manusia dilahirkan, maka telah diberi potensi (fitrah). Fitrah 

adalah meyakini ke-esa-an Allah. Ketika manusia dilahirkan maka potensi 

yang dimiliki ialah bertauhid atau mempunyai firasat agar tetap 

mengesakan Allah, serta berusaha terus menerus untuk mendapatkan dan 

mencapai ketauhidan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-

A’raf/7:172, sebagai berikut: 

 

ِبرِْبِّك مِْۖو  ِأنْْ ف سِهِمِْألْْسْت  ِِۛإِذِْأْخْذِْربْ كِْمِنِْبْنِِِآدْمِْمِنِْظ ه ورهِِمِْذ ريِّ َّتْ ه مِْوْأْشْهْدْه مِْعْلْىم ِقاْل واِبْ لْىم
ذْاِغْافِلِيِْ كِ نَّاِعْنِْهمْ  شْهِدْنَِِْۛأْنِْتْ ق ول واِيْ وْمِْالْقِيْامْةِِإِنََّ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah)ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) 
anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap roh mereka (secara berfirman), “bukankah Aku ini Tuhanmu?” 
mereka menjawab, “betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 
“sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”.315 

Adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang tentunya tidak 

mengubah  sepenuhnyaa apalagi dihilangkan oleh Islam . Islam  masuk ke dalam 

adat istiadat, tentunya tidak mengubah  sepenuhnya apalagi menghilangkannya, 

sebab telah terdapat kaidah-kaidah dasar sehingga memberi peluang dalam 

penyesuaian dengan tradisi adat istiadat yang berhubungan dengan mu’amalah, 

sebagaimana dalam teori “receptio a cantrario”, bermakna bahwa yang 

dibenarkan dalam Islam  berdasarkan kaidah yang mengatakan “adat istiadat 

berkekuatan hukum”.316 Tetapi tidak berlawanan dengan syari’ah.317 

 
315Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 173. 

316Mukhtar Yahya, Fakchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Cet. IV; 

Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997), h. 517. 

317Muhammad Al-Baqir, Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad (Cet. IV; Bandung: Mizan, 

1996), h. 65. 
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Adat istiadat perkawinan pada adat Mappakaweng (perkawinan) dalam 

masyarakat Mandar saa ini telah disesuaikan ajaran agama Islam . 

Para tokoh agama telah melakukan ijtihad pada  adat istiadat 

Mappakaweng (perkawinan) suku Mandar, sehingga kita melihat pada adat 

mappakaweng (perkawinan) suku mandar terdapat simbol-simbol atau nilai-nilai 

keislaman yang terkandung  di dalamnya.  

Dari uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini secara 

singkat pada adat istiadat Mappakaweng (perkawinan) masyarakat Mandar dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut:  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang ada di lapangan. 

Penelitian kualitatif tentunya menghasilkan data deskriptif  yang berisi fakta-

fakta dengan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang sedang diamati.1 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung di lapangan yang dijadikan sebagai objek penelitian yang memiliki 

orientasi pada pada suatu gejala alami, sehingga fenomena tersebut dapat 

ditafsirkan, pada suatu peristiwa dan suatu kejadian tentang sesuatu yang dialami 

oleh subyek penelitian. 

Penelitian kualitatif pada bidang pendidikan terkadang biasa disebut 

naturalistik, yang berarti penelitian tersebut dilakukan pada kondisi alami, dalam 

menganalsis data pada penelitian ini maka dilakukan dengan sifat induktif dan 

hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi.2 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

mengumpulkan informasi tentang suatu gejala alamiah atau naturalistik yang 

ada, pada keadaan ini menurut apa adanya pada penelitian yang dilakukan, 

sehingga dalam menganalisis data hanya menyikapi informasi fakta yang ada 

untuk dianalisis.  

 

 

 
1Lexy j. Meolong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 6. 

2Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 1. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dilakukan dalam penelitian yakni Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju. Dalam pemilihan lokasi tentunya berdasarkan observasi 

awal yang dilakukan peneliti, maka ditemukanlah adanya acara perkawinan pada 

masyarakat Mandar. Adat ini, tidak dapat dilepaskan oleh Masyarakat Mandar 

terutama yang bersuku Mandar, sebab telah menjadi salah satu kebiasaan 

mereka. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin 

mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam  yang terkandung di dalam acara 

perkawinan  tersebut, sebab masyarakat Mandar selain dikenal adatnya kental, 

dan beragamanya pun sangat baik di daerah Mandar tersebut, selain itu peneliti 

juga berkeinginan mengekspos budaya lokal yang ada di daerah itu, agar 

diketahui oleh masyarakat luas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

dalam adat perkawinan masyarakat Mandar. Lokasi ini sangat mudah ditemukan 

dan juga mudah untuk dijangkau sehingga biaya peneliti dapat lebih hemat untuk 

di keluarkan, sehingga waktu penelitian dapat diminimalisir atau tidak memakan 

waktu yang cukup lama. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan 

kegiatan penelitian dalam mengadakan hubungan sosial dengan gejala fenomena 

yang akan diteliti. Maka peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, istilah 

fenomenologi berasal dari bahasa Yunani pahainomenon yang secara harafiah 

berarti “gejala” atau “apa yang telah tampak dengan sendirinya atau muncul 

dengan secara alamiah” sehingga terlihat nyata bagi kita.3 Fenomenologi adalah 

suatu penelitian yang menggali suatu fenomena secara alami. Sehingga tujuan 

 
3Imam Suprayono dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2001), h. 102. 
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penelitian ini dengan menggunakan metode fenomenologi adalah untuk 

kemudian mengembangkan makna pengalaman hidup dari satu fenomena dalam 

mencari kesatuan makna. Dengan mengidentifikasi fenomena inti dan memberi 

gambaran secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari. 

C. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakan terkait nilai-nilai pendidikan Islam  dalam pelaksanaan adat 

Mappakaweng masyarakat Mandar pada acara perkawinan di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, maka data yang diambil 

pada acara tersebut bersumber pada manusia dan dokumen. Apa yang dikatakan 

oleh Sugiyono menurutnya bahwa sampel pada sumber data yang biasanya 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive dan snowballsampling. 

Sampel sumber data pada awal memasuki lapangan adalah manusia atau memilih 

orang yang memiliki otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti. Hal ini 

dengan maksud untuk mampu membukakan pintu atau jalan masuk ke mana saja 

arah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.4 

Data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer terdiri dari informan kunci 

sebagai sumber yaitu Kepala Kua Kecamatan Mamuju, para tokoh adat dan para 

tokoh agama. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti saat melakukan 

penelitian melalui observasi dan wawancara, serta dokumentasi, khususnya 

mengenai nilai-nilai pendidikan syariah dalam adat perkawinan menurut adat 

 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 15. 
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istiadat suku Mandar. Pemilihan informan pada penelitian insi menggunakan 

teknik “proposive sampling” sebagai maksud yang disampaikan oleh sugiyono, 

bahwa” proposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dangan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yang penyusun maksud 

adalah mereka dianggap paling tahu tentang apa yang penyusun harapkan, selain 

itu mereka sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi sosial yang diteliti.5 

Data primer mempunyai sifat yang utama, pada penelitian lapangan data 

yang utama adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

dan meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melibatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama yang terlibat langsung pada prosesi tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder. 

 Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur berupa 

buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan literatur lainnya yang memiliki persamaan, 

sesuai dengan judul penelitian Nilai-nilai Pendidikan Dalam Tradisi Perkawinan 

Masyarakat Mandar Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan 

data yang dilakukan, sebagai berikut: 

 

 

 
5Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54. 
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1. Observasi 

 Observasi yaitu penyusun melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan terkait tradisi perkawinan menurut adat istiadat masyarakat Mandar 

yang dilaksanakan pada beberapa tempat dan bahkan adat ini telah menjadi 

tradisi kebanyakan masyarakat Sulawesi Barat.  

 Terkait dengan pengamatan penyusun yang dilakukan pada saat berada di 

lokasi penelitian, dalam penjelasan oleh  Moleong  menguraikan bahwa 

pengamatan memiliki perang penting dalam mengumpulkan data kualitatif, 

secara metodologis seperti: 

a. Memungkinkan penelitian melihat, merasakan dan memaknai dunia beserta 

ragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya sebagaimana informan melihat, 

merasakan dan memaknainya. 

b. Memungkinkan pembentukan pengertian secara bersama oleh penyusun dan 

informan, dalam pengamatan berperan serta penyusun tetap menerapkan 

beberapa anjuran seperti dilarang mengambil sesuatu dari lapangan secara 

pribadi kecuali hal-hal yang berhubungan data penelitian sebagai bentuk 

pengumpulan data, tetap merencanakan kunjungan pertama untuk menemui 

seseorang sebagai perantara yang nantinya akan memperkenalkan peneliti, 

agar tidak berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada 

hari-hari pertama berada di lapangan untuk menciptakan kemudahan di 

lapangan, tetap bertindak secara pasif agar perhatian dan kesungguhan tetap 

terjaga, serta bertindak dengan lemah lembut.6 

 
6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatof, Edisi Revisi (Cet. Xxi; Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 164-169. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Metodologis yaitu 

dengan melakukan pengamatan yang dilakukan dengan instrumen pengamatan, 

dengan melakukan observasi yang tidak langsung pada tahap pengambilan data, 

namun secara bertahap. 

2. Wawancara 

Teknik yang dilakukan adalah dengan wawancara, Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak antara 

peneliti dan informan, yaitu pewawancara (interview) yang melakukan pengajuan 

pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (interview) yang memberikan 

jawaban pertanyaan itu.7 

Dalam metode wawancara peneliti menggunakan wawancara secara garis 

besar, namun terkadang peneliti menggunakan wawancara yang tak terstruktur 

disebabkan karena metode wawancara yang dibuat oleh peneliti hanya gambaran 

besar tanpa menulis permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan, 

artinya bahwa wawancara yang tak terstruktur yang dilakukan peneliti adalah 

pertanyaan-pertanyaan terbuka (opened question) dengan menggunakan 

instrumen pedoman wawancara, dan bahkan diluar dari instrumen pedoman 

wawancara. Adapun sarana yang digunakan saat wawancara yakni buku catatan 

dan tape recorder bila diperlukan. Jadi, dengan demikian dipahami bahwa  

wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari 

pihak yang akan menjadi narasumber peneliti adalah masyarakat yang dianggap 

mengetahui adat  tersebut dilokasi penelitian. 

 

 

 
7Ronny Kuntur, Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis (Jakarta: PPM, 

2007), h. 135. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data. Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau, dapat berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya.8  

Dokumentasi juga merupakan suatu cara dalam pengambilan data di 

lapangan dengan cara memotret, memvideo, dan merekam sumber yang dianggap 

bisa membantu dalam proses penyusunan penelitian ini dengan cara 

memanfaatkan media berupa handphone. Metode dokumentasi yang digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih maksimal terkait Nilai-

Nilai Pendidikan syariah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar Di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri atau anggota tim peneliti.9 Peneliti sebagai instrumen terlebih 

dahulu memiliki pemahaman tenteng metode penelitian, memiliki pengetahuan 

yang luas agar mampu melakukan wawancara menganalisis dan membangun 

objek diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.10 Inilah yang nantinya jadi acuan 

penelitian untuk melakukan penelitian di lapangan.  Instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini ialah:  

 

 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. 1; Bandung,: Alfabeta, 2011), h. 222. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. 1; Bandung,: Alfabeta, 2011), h. 400. 

10Mamik, Metodologi Penelitian (Cet. 1; Siduarjo: Ziatama Publisher, 2015), h. 3. 
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1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat 

memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau 

panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan 

secara sistematis 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman adalah panduan, petunjuk dan acuan sedangkan wawancara 

adalah percakapan yang berupa tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan 

pewawancara yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dalam waktu yang telah 

ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pedoman wawancara yakni 

panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah 

ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian baik itu 

tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya. 

3. Alat Perekam 

Alat perekam merupakan media yang digunakan dalam menyimpan 

informasi wawancara dalam bentuk digital yang akan digunakan dalam 

membantu peneliti mengulang Kembali hasil wawancara untuk diinterpretasikan 

dan juga akan membantu sebagai media dalam mendokumentasikan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik analisis deskriptif 

kualitatif  atau kualitatif interpretatif. Proses pengolahannya mengikuti teori 

Miles dan Huberman, mengatakan “proses pengolahan melalui tiga tahap, yaitu 
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reduksi data, penyajian data (data display), dan verifikasi atau penarikan 

kesimpulan”, dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah mereduksi data, reduksi yang dilakukan  dengan 

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data 

lapangan, kemudian dilakukan pemilihan  berdasarkan kelompok kemiripan di 

atas. Hasil yang sudah ada diolah, diklasifikasi, dianalisis dan disimpulkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu hasil data yang telah dikategorikan 

kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut kemudian 

disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga 

dapat  

3. Verifikasi dan Menyimpulkan 

Dalam melakukan verifikasi peneliti perlu menyeleksi kembali, 

mengklasifikasi data kemudian menyimpulkan kembali. Pengambilan kesimpulan 

yang dilakukan dengan memakai metode deduksi dan induksi. Kemudian data 

dianggap selesai dan dijadikan sebagai data akhir yang dijadikan sebagai bahan 

laporan penelitian. 

G. Penguji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data penelitian dalam penelitian ini, yakni calon peneliti 

akan memilih triangulasi dalam melakukan keabsahan data, dengan cara 

Triangulasi Sumber, teknik dan waktu. 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dalam menguji kredibilitas data, dengan 

cara mengecek data yang diambil dari beberapa sumber. Misalnya, menguji 

seseorang dalam kredibilitas sebagai seorang guru, maka yang dilakukan dalam 



157 

 

 

 

pengumpulan data dengan melakukan pengujian kepada murid-murid dan guru 

lainnya yang dilakukan selama memberikan pelajaran. Kemudian dari hasil 

pengujian itu dari murid dan guru lainnya, maka data di analisis dengan 

menyamakan pandangan yang sama dan pandangan yang berbeda, lalu kemudian 

dilakukan kesimpulan dan dilakukan kesepakatan (member check) dengan 

sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik. 

Triangulasi teknik ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek kepada sumber yang sama teknik yang berbeda. Sebagai contoh 

data yang diperoleh melalui wawancara, lalu kemudian dilakukan pengecekan 

melalui observasi, dokumentasi atau kuesioner. Apabila pada tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut memperoleh data yang berbeda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau pada sumber yang lain, untuk kemudian mencari atau memastikan data 

mana yang benar atau bisa saja semuanya benar, disebabkan sudut pandang yang 

berbeda beda. 

3. Triangulasi Waktu. 

Pada triangulasi waktu, maka waktu juga terkadang mempengaruhi 

kredibilitas data. Pada saat mengumpulkan data dengan cara melakukan 

wawancara pada pagi hari pada narasumber masih segar, maka di sini terkadang 

jawaban yang diberikan lebih valid dan kredibel, sebab belum mengalami banyak 

masalah. Untuk itu di dalam melakukan pengujian kredibilitas data, maka 

langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengecekan narasumber yang 

akan diwawancara, observasi dengan teknik lain pada waktu dan situasi berbeda. 

Ketika hasil uji kemudian menghasilkan data yang berbeda, maka perlu untuk 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga memperoleh data yang valid. 
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Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim 

peneliti yang diberi tugas mengumpulkan data.11 

 
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 127-128. 
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BAB IV 

REALITAS NILAI PENDIDIKAN SYARI’AH PADA TRADISI 

PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAR DI KEC. 

 MAMUJU KABUPATEN MAMUJU 

A. Prosesi Perkwinan Masyarakat Mandar di Kec. Mamuju Kab. Mamuju 

   Proses perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju berlangsung secara bertahap, melalui langkah-langkah 

tertentu, yaitu tahap pencarian calon (mambala’ba), bertanya apakah ada jalan 

(messisi’), melamar (mettumae), mengantar seserahan kepada pihak perempuan 

sekaligus mattandajari atau penentuan tanggal perkawinan (maccandring), mandi 

sauna (messou), upacara pemberian daun pacar (melattigi), mengiring (metindor), 

akad nikah (nikka), duduk pengantin (me’orotosiala/situdangan), (mande-ande 

kaweng), mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki 

(Miende’), ziarah kubur (Massiarai ku’bur). 

  Setiap kegiatan yang bernilai baik tentu saja memerlukan perencanaan 

yang matang, termasuk prosesi perkawinan bagi masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai nilai yang 

turun temurun dan mengakar dalam masyarakat tersebut. 

  Ilhanuddin menuturkan bahwa perencanaan perkawinan bagi masyarakat 

Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimulai dengan pencarian 

calon yang disebut mambala’ba oleh pihak laki-laki berdasarkan kriteria tertentu 

yang telah disepakati dalam keluarga.1 

   Pencarian calon merupakan langkah awal prosesi perkawinan yang telah 

direncanakan dalam masyarakakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten 

 
1Ilhanuddin (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, 

Wawancara, Mamuju 2 Februari 2023. 
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Mamuju guna menemukan jodoh menurut standar yang ditentukan secara 

saksama oleh anggota keluarga. 

   Tujuan utama pencarian calon atau mambala’ba menurut Kasman 

Hamsa adalah menemukan jodoh yang sederajat agar dapat diterima sebagai 

anggota keluarga besar oleh kedua belah pihak, terutama pihak laki-laki sebagai 

pewaris keturunan dalam masyarakakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju.2 

   Mencari calon yang disebut mambala’ba dalam masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju merupakan kegiatan awal yang 

direncanakan untuk menemukan jodoh bagi pihak laki-laki yang dapat diterima 

sebagai anggota keluarga besar.    

   Membangun keluarga yang utuh sebagai tujuan perkawinan dalam 

masyarakakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang dimulai 

dengan pencarian calon (mambala’ba) seshingga menemukan perempuan sebagai 

calon isteri, selanjutnya mempertanyakan jalan (messisi) untuk membuka 

peluang lamaran. 

  Menayakan jalan yang disebut messisi dalam tradisi perkawinan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dipandang 

penting oleh Muhammad Shaleh untuk menghindari benturan sosial akibat 

terjadinya lamaran terhadap calon isteri yang sudah terlamar keluarga lain 

sebelumnya.3 Tahapan messisi ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan sosial 

yang saling menghormati dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju. 

 

2Kasman Hamsa (54 tahun), Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mamuju, Wawancara, Mamuju 5 Februari 2023. 

3Muhammad Shaleh (65 tahun), Tokoh Agama di Kecamatan Mamuju, Wawancara, 

Mamuju 10 Februari 2023. 
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  Pelamaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki setelah 

memperoleh jawaban adanya jalan setelah kegiatan massisi sebelumnya. 

Melamar yang disebut mattumoe dilakukan oleh perwakilan atau duta dari pihak 

laki-laki sebagai negosiator. 

  Nasaruddin Akhmad yang pernah menjadi duta dalam pelamaran 

mengisahkan pengalaman bahwa dirinya ditunjuk sebagai duta atas pertimbangan 

tertentu, selain sebagai tokoh masyarakat yang dipandang dapat 

mengomunikasikan pesan menurut norma yang berlaku dalam masyakat Mandar 

di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, juga memiliki pengaruh sebagai 

warga terpandang dari aspek status sosial.4 

  Pelamaran disebut mettumoe dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar 

yang dilakukan oleh duta atau wakil pihak laki-laki yang ditetapkan atas 

pertimbangan tertentu, baik atas pertimbangan kemampuan komunikasi maupun 

status sosial. 

   Setelah pelamaran (mettumoe) dari pihak laki-laki yang duterima pihak 

perempuan, maka dapat dilanjutkan dengan mengantar seserahan pada pihak 

perempuan dan penentuan waktu perkawinan yang disebut mattandajari atau 

maccandring) dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju. 

   Prosesi mattandajari atau maccandring pada umumnya dihadiri oleh 

keluarga besar kedua belah pihak, selain untuk menyaksikan dan menunjukkan 

ikatan kekeluargaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menentukan waktu 

perkawinan yang tepat sehingga semua anggota keluarga dapat hadir menjalin 

kekerabatan antara dua rumpun keluarga.5 

 

4Nasaruddin Akhmad (57 tahun), Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Wawancara, 

Mamuju 7 Februari 2023. 

5Sjahrir Tamsi (58 tahun), Pendidik di Kecamatan Mamuju, Wawancara, Mamuju 6 

Februari 2023. 
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   Mengantar seserahan pada pihak perempuan dan penentuan waktu 

perkawinan disebut mattandajari atau maccandring dalam tradisi perkwinan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang bertujuan 

memastikan kesiapan pelaksanaan upacara perkawinan, dan menjalin 

kekerabatan. 

   Sejak berlangsungnya mettumoe sampai mattandajari atau maccandring, 

calon mempelai perempuan mulai berbenah diri dengan merawat badan untuk 

menarik perhatian atas keelokan pandangan dengan cara mandi sauna yang 

disebut messou dalam tradisi perkwinan masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju. 

   Nurdiana yang telah mengalami prosesi messou mengaku ruang gerak 

mulai dibatasi, dan dianjurkan untuk merawat diri untuk menjaga kebugaran 

dengan mandi sauna sebagai persiapan melakoni rangkaian kegiatan dalam tradisi 

perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.6  

   Mandi Sauna disebut messou sebagai salah satu tahap yang patut dilalui 

untuk menjaga kebugaran dan kesiapan fisik oleh calon pengantin perempuan 

dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten 

Mamuju. 

   Sehari sebelum upacara perkawinan berlangsung, pihak keluarga 

mengundang karib kerabat untuk menghadiri prosesi upacara pemberian daun 

pacar yang disebut melattigi dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang bertujuan mensucikan diri, baik 

dari aspek fisiologis maupun  dari aspek psikologis.7 

 

6Nurdiana (45 tahun), Penyuluh Agama di Kecamatan Mamuju, Wawancara, Mamuju 6 

Februari 2023. 

7Sidrawati (50 tahun), Guru PAI SMK Mamuju, Wawancara, Mamuju 16 Februari 

2023. 
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   Menjelang puncak upacara perkawinan, calon pengantin laki-laki diarak 

dan diantar oleh anggota keluarga menuju kediaman calon pengantin perempuan 

yang disebut metindor dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

   Kegiatan metindor dirangkaikan dengan akad nikah (nikka) yang 

diselenggarakan Kepala Kantor Urusan Agama dan dapat digantikan oleh 

penghulu atau pewagai syara’ bila berhalangan. Prosesi nikka ini berlangsung 

secara khidmat.8 

   Puncak upacara pernikahan adalah duduk pengantin yang disebut 

me’orotosiala/situdangan dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga 

besar dan karib kerabat keluarga pengantin yang bertujuan mempererat hubungan 

kekeluargaan dan memperkenalkan pasangan suami isteri syah yang baru dalam 

keluarga. 

   Menjadi tradisi dalam perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju untuk makan bersama (mande-ande kaweng) 

sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya proses perkawinan dan 

terbentuknya rumah tangga baru dalam keluarga besar mereka. 

   Selanjutnya, mengantar pengantin perempuan ke kediaman pengantin 

laki-laki yang disebut miende dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini bertujuan 

memperkenalkan kedua mempelai kepada kerabat kelaurga laki-laki yang akan 

bergabung sebagai anggota keluarga yang baru. 

 

 

8Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, Observasi, Mamuju 20 Februari 2023. 
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   Prosesi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju diakhiri dengan ziarah kubur yang disebut massiarai ku’bur 

yang bertujuan mempererat hubungan batin antara suami dan isteri yang seiya 

sekata sampai akhir hayat. 

B. Bentuk Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar yang Bernilai Pendidikan 

Syari’ah di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

   Sebagaimana tradisi perkewinan pada umumnya, masyarakat Mandar di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju menyelengarakan trasisi tersebut yang 

tidak terlepas dari proses enkulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam yang 

menyebabkan terjadinya asimilasi nilai budaya dan nilai ajaran Islam. Asimilasi 

nilai budaya dan nilai ajaran Islam dapat terlihat pada prosesi perkawinan, baik 

yang sejalan dengan ajaran Islam maupun yang berbeda, bahkan bertentangan 

dengan ajaran Islam. sebagaimana berikut: 

1. Proses Enkulturasi Budaya Lokal 

Masyarakat Mandar di wilayah tersebut memiliki tradisi perkawinan yang 

merupakan bagian penting dari budaya lokal mereka. Tradisi ini telah 

berlangsung turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam 

proses ini, nilai-nilai, norma, dan praktik budaya Mandar yang terkait dengan 

perkawinan menjadi sangat kuat dan mendalam. 

2. Pengaruh Ajaran Islam 

Selain budaya lokal, ajaran Islam juga memegang peran penting dalam 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju. Sebagian besar masyarakat Mandar 

telah memeluk agama Islam, dan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan 

mereka, termasuk perkawinan. 
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3. Asimilasi Nilai Budaya dan Nilai Ajaran Islam 

Asimilasi adalah proses di mana dua budaya atau sistem nilai berinteraksi 

dan saling mempengaruhi, sehingga terjadi penyatuan atau penggabungan 

elemen-elemen dari kedua budaya tersebut. Dalam konteks perkawinan 

masyarakat Mandar, ini berarti bahwa tradisi perkawinan mereka telah 

mengalami pengaruh dan interaksi antara nilai-nilai budaya lokal Mandar dan 

ajaran Islam. 

Contoh-contoh asimilasi ini dapat mencakup: 

Penggunaan bahasa, adat istiadat, dan simbol-simbol tradisional Mandar 

dalam prosesi perkawinan, yang mungkin diterapkan bersamaan dengan ritual-

ritual Islam seperti akad nikah. 

Kombinasi elemen-elemen adat Mandar dengan aturan-aturan Islam 

dalam upacara perkawinan, sehingga menciptakan suatu perayaan yang unik dan 

mencerminkan identitas ganda masyarakat Mandar yang memadukan nilai 

budaya dan agama. 

4. Perbedaan dan Pertentangan 

Meskipun terjadi asimilasi antara budaya lokal dan Islam dalam proses 

perkawinan, ada juga kasus di mana nilai-nilai budaya lokal masyarakat Mandar 

mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam situasi 

seperti ini, masyarakat Mandar mungkin menghadapi dilema etis atau konflik 

antara nilai budaya dan nilai agama. Hal ini bisa memunculkan diskusi dan 

perdebatan dalam masyarakat tentang sejauh mana tradisi dan adat Mandar dapat 

dipertahankan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama Islam. 

Dalam keseluruhan, asimilasi nilai budaya dan nilai ajaran Islam dalam 

proses perkawinan di masyarakat Mandar mencerminkan dinamika kompleks 

antara identitas budaya dan agama. Hal ini juga menunjukkan upaya masyarakat 
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Mandar untuk menjaga warisan budaya mereka sambil menjalankan ajaran agama 

yang mereka anut. 

 Aspek dari prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju yang sejalan dengan ajaran Islam, tergambar pada pencarian 

calon yang disebut mambala’ba oleh pihak laki-laki berdasarkan kriteria tertentu 

yang telah disepakati dalam keluarga yang sejalan dengan ajaran Islam yang 

mencari jodoh sekupu’.9  

 Sekupu dapat dimaknai dengan selevel, baik dari aspek kultural maupun 

dari aspek sosial ekonomi, tetapi menjadi nilai budaya yang bertentangan dengan 

ajaran Islam bila dimaknai sebagai simbol kebanggaan yang diselenggarakan 

dengan biaya besar sebagai sesuatu yang mubazzir. 

 Pelamaran merupakan kegiatan yang sejalan dengan ajaran Islam bila 

ditujukan kepada calon yang belum terlamar, tetapi menjadi larangan dalam 

Islam bila lamaran atas dasar paksaan. Begitu pula dengan mengantar seserahan 

pada pihak perempuan merupakan tradisi yang berbeda dengan ajaran Islam yang 

memudahkan atau menggembirakan. 

 Penentuan waktu perkawinan yang disebut mattandajari atau 

maccandring dalam tradisi perkwinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju adalah sesuatu yang dianjurkan untuk bermusyawarah dalam 

Islam, tetapi waktu yang ditentukan atas dasar hari tertentu yang baik 

merupakan tradisi yang berbeda dengan nilai pendidikan syari’ah, baik dari aspek 

ibadah maupun mu’amalah. 

 

 

9Ilhanuddin (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, 

Wawancara, Mamuju 2 Februari 2023. 
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C. Perwujudan Nilai-nilai Pendidikan Syari’ah pada Tradisi Perkawinan 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

 Nilai-nilai pendidikan syari’ah sebagaiamana yang ditinjau dari segi 

teoretis, dibagi atas nilai-nilai pendidikan ibadah yang terkandung dalam rukun 

Islam, dan nilai-nilai pendidikan mua’amalah yang terkandung dalam perikatan 

kekeluargaan, dan pewarisan. 

 Nilai kesaksian yang terkandung dalam ibadah syahadat, terwujud pada 

duduk pengantin yang disaksikan oleh keluarga besar dalam tradisi perkawinan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan nilai ibadah 

salat yang terwujud dalam upacara pemberian daun pacar (melattigi), dan akad 

nikah yang mengandung nilai doa. 

Syahadat adalah salah satu pilar penting dalam agama Islam. Ibadah ini 

menegaskan keyakinan seseorang terhadap keesaan Allah dan kenabian 

Muhammad sebagai utusan-Nya. Syahadat merupakan ungkapan iman yang 

paling mendasar dalam Islam dan diucapkan oleh setiap Muslim untuk 

memperkuat keyakinan mereka. 

Nilai kesaksian yang terkandung dalam syahadat adalah kesaksian atas 

keesaan Allah (Tawhid) dan kenabian Muhammad. Ini mencerminkan pengakuan 

iman seorang Muslim terhadap dua prinsip dasar agama Islam, yaitu keyakinan 

pada Allah yang satu dan keyakinan pada kenabian Muhammad sebagai utusan-

Nya. 

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

terdapat unsur-unsur yang mencerminkan nilai-nilai kesaksian yang terkandung 

dalam syahadat. Contohnya: 
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1. Duduk Pengantin yang Disaksikan Keluarga Besar: Proses duduk pengantin 

adalah salah satu momen penting dalam perkawinan. Pada saat ini, 

pasangan pengantin duduk bersama di hadapan keluarga besar mereka. Ini 

mencerminkan kesaksian atas kesatuan dan komitmen mereka untuk 

membangun rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Keluarga 

besar sebagai saksi mengingatkan pasangan pengantin untuk menjalani 

pernikahan sesuai dengan ajaran agama. 

2. Upacara Pemberian Daun Pacar (Melattigi): Pemberian daun pacar adalah 

bagian dari upacara adat Mandar yang memiliki makna sakral. Dalam 

konteks nilai kesaksian, upacara ini bisa diinterpretasikan sebagai simbol 

komitmen yang diawasi oleh keluarga besar. Upacara ini mungkin 

melibatkan doa-doakan atau ucapan yang mencerminkan harapan agar 

perkawinan tersebut mendapatkan berkah Allah. 

3. Akad Nikah yang Mengandung Nilai Doa: Akad nikah adalah salah satu 

tahapan penting dalam perkawinan Islam. Ini mencakup pertukaran ikrar 

atau janji antara mempelai. Selama akad nikah, doa-doa penting dibacakan 

untuk memohon berkah Allah atas pernikahan tersebut dan meminta 

perlindungan serta petunjuk-Nya. 

Dengan demikian, tradisi perkawinan masyarakat Mandar mencerminkan 

nilai-nilai kesaksian yang terkandung dalam ibadah syahadat melalui berbagai 

elemen dalam prosesi perkawinan. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara nilai-

nilai agama Islam dan tradisi budaya dalam pernikahan mereka, di mana keluarga 

besar memainkan peran penting sebagai saksi dan penjaga nilai-nilai tersebut. 
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 Pendidikan ibadah selanjutnya adalah puasa yang mengandung nilai 

menahan diri dan kepedulian sosial sebagaimana yang terwujud dalam prosesi 

mande-ande kaweng yang mengundang karib kerabat, begitu pula nilai kesucian 

jasmani dan rohani senagai nilai pendidikan dalam ibadah zakat sebagaimana 

yang terwujud dalam prosesi mandi sauna dalam tradisi perkawinan masyarakat 

Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 

Penjelasan mengenai hubungan antara pendidikan ibadah seperti puasa 

dan zakat dengan tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Puasa adalah salah satu kewajiban ibadah dalam agama Islam. Dalam 

puasa, umat Islam diharuskan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas 

lainnya selama bulan Ramadan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Selain 

aspek ibadah, puasa juga mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, disiplin, dan 

kepedulian sosial. 

Puasa mengajarkan umat Islam untuk menahan diri dari keinginan 

duniawi, seperti makanan dan minuman, untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Hal ini juga menciptakan rasa empati terhadap mereka yang kurang beruntung. 

Nilai kesabaran dan kepedulian sosial tercermin dalam puasa Ramadan. 

Prosesi mande-ande kaweng dalam tradisi perkawinan masyarakat 

Mandar di Kecamatan Mamuju adalah saat pengantin perempuan menjalani 

puasa selama beberapa hari sebelum hari pernikahan. Prosesi ini mencerminkan 

nilai-nilai puasa, yaitu menahan diri dan kesabaran. Selama masa puasa ini, 

pengantin perempuan mengundang karib kerabat dan sahabatnya untuk datang 

dan memberikan dukungan. 

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang mengharuskan 

umat Islam memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang 
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membutuhkan. Zakat bukan hanya tentang kepedulian sosial, tetapi juga tentang 

membersihkan harta benda dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Zakat mencerminkan nilai kesucian jasmani dan rohani. Dalam Islam, 

harta benda yang diperoleh secara halal diharapkan untuk dibersihkan dengan 

memberikan zakat. Ini menciptakan kesucian rohani bagi individu yang 

memberikan zakat dan membantu mereka yang membutuhkan. 

Mandi sauna adalah salah satu prosesi dalam tradisi perkawinan 

masyarakat Mandar. Mandi ini dilakukan sebelum pernikahan dan memiliki 

makna kesucian jasmani dan rohani. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai zakat 

dalam Islam, di mana kesucian jasmani dan rohani menjadi penting dalam 

memulai kehidupan pernikahan yang baru. 

Jadi, dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar, terdapat keterkaitan 

antara pendidikan ibadah seperti puasa dan zakat dengan prosesi-perprosesi 

pernikahan. Prosesi mande-ande kaweng menggambarkan nilai-nilai puasa, 

sementara mandi sauna mencerminkan nilai-nilai zakat, yang semuanya memiliki 

makna mendalam dalam konteks pernikahan dan menciptakan hubungan antara 

ibadah agama Islam dan tradisi budaya. 

Selanjutnya, nilai persaudaran merupakan inti dari ibadah haji 

sebagaimana yang terwujud dalam seluruh rangkaian kegiatan dalam tradisi 

perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang 

mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadirkan dan menyatukan keluarga 

besar. 

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

terdapat penekanan yang kuat pada persaudaraan dan persatuan. Prosesi 

perkawinan dalam budaya Mandar sering melibatkan keluarga besar dan saudara-
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saudara dekat. Prosesi ini mempersiapkan dan menyatukan keluarga besar untuk 

merayakan pernikahan dan mendukung pasangan pengantin. 

Persiapan pernikahan di masyarakat Mandar sering melibatkan banyak 

anggota keluarga, saudara, dan teman dekat. Semua anggota keluarga dan 

saudara pengantin berkontribusi dengan persiapan pernikahan, baik itu dalam hal 

finansial, logistik, maupun penyediaan makanan dan minuman. Ini menciptakan 

rasa persaudaraan dan persatuan dalam keluarga besar. 

Tradisi perkawinan masyarakat Mandar menciptakan momen yang 

mempersatukan keluarga besar dan kerabat, sehingga pernikahan dianggap 

sebagai upacara penyatuan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga 

atau lebih. Semua anggota keluarga berkumpul bersama untuk merayakan dan 

mendukung pasangan yang menikah, menciptakan atmosfer persaudaraan yang 

kuat. 

Dengan demikian, nilai persaudaraan yang menjadi inti dalam ibadah haji 

tercermin dalam tradisi perkawinan masyarakat Mandar. Prosesi perkawinan 

tidak hanya tentang menghubungkan dua individu, tetapi juga tentang 

menyatukan keluarga besar dan saudara-saudara, menciptakan persatuan dan 

persaudaraan yang erat dalam momen yang penuh makna ini. Hal ini 

menggambarkan pentingnya nilai persaudaraan dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk ibadah dan tradisi budaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses perkawinan dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju, merupakan serangkaian tahapan yang dijalani 

dengan perencanaan matang dan memegang teguh nilai-nilai budaya 

turun-temurun. Tahap-tahap melibatkan pencarian calon 

(mambala’ba), menjaga harmoni sosial (messisi’), pelamaran 

(mettumae), penentuan perkawinan (mattandajari/maccandring), 

persiapan fisik (messou), pemberian daun pacar (melattigi), 

pengiringan pengantin (metindor), akad nikah (nikka), duduk bersama 

(me’orotosiala/situdangan), makan bersama (mande-ande kaweng), 

mengantar pengantin perempuan (Miende’), hingga ziarah kubur 

(Massiarai ku’bur). 

2. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju, mengalami pengaruh enkulturasi budaya lokal 

dengan ajaran Islam, sehingga terjadi asimilasi nilai budaya dan nilai-

nilai Islam. Beberapa aspek tradisi perkawinan sejalan dengan ajaran 

Islam, seperti pencarian calon yang berlandaskan pada kriteria 

tertentu dan pelamaran yang dilakukan dengan itikad baik. Namun, 

ada juga aspek tradisi yang tidak sejalan dengan nilai pendidikan 

syari’ah, seperti pemahaman terhadap "sekupu" yang bisa 

menimbulkan pemborosan, lamaran atas dasar paksaan yang 

bertentangan dengan Islam, serta penentuan waktu perkawinan 

berdasarkan hari tertentu yang baik, yang mungkin tidak selalu sesuai 

dengan panduan bermusyawarah dalam Islam. 
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3. Tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Kecamatan Mamuju, 

Kabupaten Mamuju, terdapat sejumlah nilai-nilai pendidikan syari’ah 

yang dapat ditemukan, baik dalam aspek ibadah maupun mua’amalah. 

Dari segi ibadah, nilai kesaksian dan kesucian terwujud melalui duduk 

pengantin yang disaksikan oleh keluarga besar, serta dalam akad nikah 

yang mencakup doa-doa. Nilai menahan diri dan kepedulian sosial 

dalam puasa tercermin dalam upacara makan bersama (mande-ande 

kaweng) yang mengundang kerabat. Nilai kesucian jasmani dan rohani 

dalam mandi sauna menggambarkan semangat seperti dalam ibadah 

zakat. Dalam konteks nilai mua’amalah, nilai persaudaraan dan 

kesatuan yang tercermin dalam ibadah haji diwujudkan dalam seluruh 

rangkaian kegiatan perkawinan, di mana persiapan dan partisipasi 

semua anggota keluarga besar bertujuan untuk menyatukan hubungan 

dan mempererat ikatan keluarga. 

B. Implikasi 

Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai implikasi dari penelitian ini 

meliputi: 

1. Studi ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan dalam budaya 

Mandar telah mengalami pengaruh dan interaksi dengan ajaran Islam. 

Pemahaman yang mendalam tentang cara tradisi lokal berbaur dengan 

nilai-nilai agama Islam penting untuk menghormati kedua aspek ini 

tanpa mengorbankan nilai-nilai syari’ah. 

2. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana beberapa tradisi perkawinan 

masih bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti penentuan 

waktu perkawinan berdasarkan hari baik. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai agama 
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Islam yang sesuai untuk menjaga keselarasan antara tradisi budaya 

dan nilai-nilai agama. 

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa aspek dari tradisi 

perkawinan Mandar sudah sejalan dengan nilai-nilai agama Islam, 

seperti upacara akad nikah yang memiliki nilai doa dan persaudaraan. 

Ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mempertahankan dan 

menguatkan nilai-nilai syari’ah dapat diwujudkan dalam praktek-

praktek tradisional. 

4. Studi ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai 

bagaimana tradisi perkawinan Mandar dan budaya lokal lainnya terus 

beradaptasi dengan nilai-nilai agama seiring berjalannya waktu. Ini 

dapat membantu mengidentifikasi area di mana nilai-nilai agama 

dapat lebih ditekankan atau diintegrasikan dalam praktik-praktik 

tradisional. 

5. Perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai 

syari’ah yang sesuai dan penting dalam tradisi perkawinan. 

Pendidikan yang mendalam mengenai nilai-nilai agama Islam dan 

bagaimana menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam 

tradisi budaya dapat membantu menjaga kesinambungan dan harmoni 

dalam praktik perkawinan. 
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