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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat ada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
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Hamzah(ء)yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

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

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه 

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnya berup agabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I ا  

 d}amah U U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَىْ  

 fath}ah dan wau Au a dan u ىوَْ 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas  ...اَ      ...ىَ
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلَ 

وْت    yamu>tu :   يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

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

 al-h}ikmah :  الَْحكْمَة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَا   <najjaina: نَجَّ

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و 
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 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد و  

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

kasrah ((  ى يmaka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس  

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

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَْب لاَد  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   <ta’murun : تأَْ م 
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 ‘al-nau : الَنَّوْع  

 syai’un : شَيْء  

رْت    umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

يْن  الله    billa>hب ا للهdi>nulla>hد 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh:  

رَحْمَة  الله  ه مْ ف يْ  hum fi> rah}matilla>h 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 

Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Nur Said Mutakhir 

NIM : 80200221086 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Strategi Pendidik dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Peserta 

Didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

 Penulisan tesis ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan strategi pendidik 
dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an 
Babussalam. 2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 
menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an 
Babussalam. 3) untuk mendeskripsikan solusi pendidik dalam mengatasi hambatan 
menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an 
Babussalam.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah (field research) atau penelitian 
lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 
ini yaitu psikologis, sosiologis, pedagogik. Sumber data terdapat dua yaitu primer 
dan sekunder. Adapun metode pengambilan data yang digunakan yaitu, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan yaitu pedoman 
observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan 
reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan verivikasi  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Strategi pendidik dalam 
menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 
melalui 2 strategi yaitu keteladanan dan Pembiasan. Faktor pendukung dalam 
menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 
yaitu: pendidik, minat peserta didik, dan support pihak sekolah. Adapun yang 
menjadi faktor penghambat pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada 
peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam yaitu: latar belakang keluarga dan 
pemahaman peserta didik, kurangnya motivasi atau kemauan dalam diri peserta 
didik, dan teman sebaya. Solusi pendidik dalam mengatasi hambatan menanamkan 
nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalan yaitu dapat 
dilakukan dengan cara: Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang 
kekuatan iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam 
bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu, membiasakan mereka menunaikan 
syiar-syiar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu menjadi kebiasaan yang 
mendarah daging, mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa 
tentram sebab mereka melakukannya, menyiapkan suasana agama dan spiritual 
yang sesuai di rumah di mana mereka berada, membimbing mereka membaca 
bacaan-bacaan agama yang berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan 
makhluk-makhluknya untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas 
wujud dan keagungannya, menggalakkan mereka turut serta dalam aktivitas-
aktivitas agama, dan lain-lain lagi cara-cara lain yang bermnafaat bagi anak. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: penelitian ini diharapkan menjadi 
sumbangsih pemikiran kepada kepala sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam 
beserta jajarannya agar memaksimalkan program-program keagamaan yang dapat 
menjadi batu loncatan untuk membina kesadaran beragama peserta didik, para 
pendidik khususnya guru Pendidikan Agama Islam diharapkan harus tetap sabar, 
ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi peserta didik yang masih sangat 
membutuhkan bimbingan, dorongan, serta arahan-arahan agar menjadi pribadi yang 
berakhlak mulia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian kepada setiap 
lembaga pendidikan untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta 
didik, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan setiap keteladanan-
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keteladanan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dan diajarkan oleh 
pendidik, dan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi setiap orangtua untuk 
senantiasa melakukan bimbingan dan pembinaan aktivitas keagamaan peserta didik 
di rumah, sehingga tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pihak 
sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai proses pendewasaan sosial 

manusia menuju pada tatanan ideal. Makna yang terkandung di dalamnya 

menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau 

sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Penghargaan 

terhadap kebebasan untuk berkembang dan berpikir maju tentu saja sangat besar, 

mengingat manusia merupakan makluk yang berpikir dan memiliki kesadaran. 

Praktek-praktek pendidikan pun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia 

itu sendiri. Dari situ akan terbentuk suatu mekanisme pendidikan yang demokratis 

dan berorientasi pada memanusiakan manusia.1 Dengan demikian pendidikan 

bukanlah merupakan pengalihan atau transfer pengetahuan, melainkan membantu 

peserta didik agar mampu mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih 

banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menjelaskan tentang: 

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 di perlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.2 

Tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam Undang-undan RI No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak lepas dari tujuan pendidikan 

 

1Ali Sunarso, ‘Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Internalisasi Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Dan Budaya Religius’, Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar, 10.2 (2020), 155–

69. 

2Desi Pristiwanti and others, ‘Pengertian Pendidikan’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling 

(JPDK), 4.6 (2022), 7911–15. 
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Islam. Tobroni mengungkapkan bahwa dalam aktivitas pendidikan, tujuan atau cita-

cita dirumuskan dalam tujuan akhir secara padat dan singkat. Tujuan pendidikan 

Islam biasanya digambarkan dalam dua perspektif, yaitu manusia (pribadi) ideal 

dan masyarakat (makhluk sosial) ideal. perspektif manusia ideal seperti “Insan 

Kamil”, “Muslim Paripurna”, “Manusia yang ber-imtaq dan ber-iptek” dan lain 

sebagainya. Sedangkan bentuk masyarakat ideal seperti “Masyarakat madani”, 

“Masyarakat utama” dan sebagainya.3 

Sementara itu, krisis akhlak yang menimpa masyarakat umum terlihat pada 

sebagian sikap mereka dengan mudah merampas hak orang lain. Mereka main 

hakim sendiri dengan membakar pelaku kejahatan tanpa melalui proses peradilan 

yang sah. Melanggar peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosi, 

dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan dimungkinkan semakin berkembangnya 

kecenderungan sadisme kriminalitas serta merebaknya pornografi dan pornoaksi di 

tengah-tengah masyarakat.4 

Krisis akhlak yang semula hanya menerpa beberapa lapisan masyarakat, 

kini telah menjalar kepada masyarakat luas, termasuk kalangan pelajar. Ulah 

sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, mabuk, keras kepala, sering 

membuat keonaran, tawuran antar pelajar dan bahkan tawuran antar perguruan 

tinggi serta prilaku kriminal lainnya.5 Krisis akhlak lainnya adalah meningkatnya 

tingkah laku kekerasan dari para remaja dan pemuda, ketidak jujuran, pencurian, 

krisis kewibawaan, menurunnya etos dan etika kerja, penyelewengan seksual, 

meningkatnya egoisme dan menurunnya tanggung jawab negara. Demikian juga 

 

3Imam Tabroni, Model Pendidikan Islam: Teknik Mendidik Anak Dengan Treatment Di Era 

4.0 (CV Cendekia Press, 2019). 

4Said Agil Husain al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam (Cet. II; Ciputat: Ciputat press, 2005), h. 25. 

5Said Agil Husain al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam, h. 38 
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maraknya penyalagunaan obat-obat terlarang, para remaja dan pemuda makin 

menghawatirkan. Mereka sudah berada di ambang kritis yang sangat meresahkan 

kalangan pendidik dan orang tua.6 

Masalah-masalah di atas merupakan sebagian dari perilaku menyimpang di 

kalangan remaja, pemuda, serta masyarakat yang sedang sakit. Menurut hasil 

penelitian, hal itu merupakan akibat dari disintegrasi keluarga seperti poorparenting 

(kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya).7 

Pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian 

dan akhlak peserta didik untuk menuju masa depan yang lebih baik. Pendidik 

memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menumbuh kembangkan 

akhlak peserta didik, mengingat pada era globalisasi saat ini kejadian-kejadian aneh 

sering muncul karena pemikiran peserta didik belum stabil, maka dari pada itu 

strategi pendidik harus dimantapkan agar peserta didik terus memperhatikan 

akhlaknya baik itu ketika berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.8 

Artinya bahwa Penanaman nilai-nilai akhlak sangat penting karena saat ini 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi banyak mengakibatkan efek 

negatif. Pendidikan harus mampu mengimbanginya dengan penanaman nilai-nilai 

akhlak untuk mencegah perilaku menyimpang. Perubahan di era globalisasi yang 

terjadi saat ini, banyaknya orang-orang yang lupa dan tidak memperhatikan akhlak 

dalam kehidupannya. 

Zakiah Daradjat bahwa bimbingan dan perhatian yang serius dari semua 

kalangan sangat penting, terutama dari para pendidik, alim ulama, orang tua, dan 

 

6Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik, (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), h. 11 

7Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik, h. 11 

8Miska Miska, ‘Peran Guru Pendidikan Islam Dalam Upaya Antisipasi Kenakalan Peserta 

Didik Di Smp Negeri 1 Palopo’ (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018). 
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masyarakat, untuk bersama-sama membina dan membimbing anak-anak agar 

mereka berkembang sebagaimana mestinya. Intensifikasi bimbingan dari para 

pendidik, alim ulama, orang tua, dan masyarakat, harus diupayakan semaksimal 

mungkin dalam upaya mengatasi kemungkinan perkembangan kepribadian anak 

yang mengarah pada hal yang negatif, seperti kenakalan akibat ketidaktahuan 

tentang nilai-nilai agama terutama Akhlak Karimah.9 

Pendidikan akhlak berusaha menciptakan situasi dan kondisi sedemikian 

rupa sehingga peserta didik terdorong dan tergerak jiwa dan hatinya untuk 

berperilaku dan beradab atau sopan sesuai dengan harapan lembaga pendidikan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya tawuran, konflik dan kekerasan lainnya 

merupakan cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan agama di indonesia karena 

pendidikan agama Islam selama ini hanya menekankan kepada proses pentrasferan 

ilmu kepada peserta didik saja, belum kepada proses transformasi nilai-nilai akhlak 

kepada peserta didik, untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang 

berkepribadian kuat dan berakhlak mulia.10 Maka dari pada itu penanaman nilain-

nilai akhlak kepada peserta didik sangat penting dilakukan oleh pendidik, melihat 

kondisi saat ini banyak peserta didik terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang 

negatif. 

Penanaman nilai-nilai akhlak di sekolah, pendidik tidak hanya bisa 

mengandalkan kemampuan intelektualnya saja, akan tetapi keterampilan 

menguasai keadaan di sekitar juga harus dimiliki. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Eugenia Sacopolos and Marjorie Gibson bahwa ”Teach ing is highly 

professional role base not only or science but also on art. Yang artinya mengajar 

 

9Salmawati Rumadan, ‘Studi Konsep Pendidikan Moral Menurut Zakiah Daradjat’ 

(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). 

10Bujuna Alhadad, Rita Samad, and Andriani Hamide, ‘Analisis Strategi Guru Dalam 

Mengembangkan Akhlak Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Ilmiah Cahaya Paud, 3.1 (2021), 48–61. 
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tidak hanya berpegang pada ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan.11 Jadi 

kuantitas dan kualitas mengajarnya akan melahirkan hasil yang baik bilamana 

pendidik mampu membuat prosedur pengajaran secara sistematis, seperti 

pengorganisasian kelas, penggunaan metode, strategi belajar mengajar maupun 

sikap dan karakteristik pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal yaitu pada tanggal 25 Maret 2023 yang 

dilakukan oleh peneliti di SMAS al-Qur’an Babussalam, maka peneliti memperoleh 

informasi bahwa peserta didik yang ada di SMAS al-Qur’an Babussalam masih ada 

yang memiliki akhlak yang kurang baik, masih ada peserta didik yang membuli 

temannya, masih ada peserta didik yang terlambat masuk kelas ketika jam pelajaran 

sudah dimulai, masih ada peserta didik yang masih bermain dalam kelas ketika jam 

pelajaran sedang berlangsung, dan masih ada peserta didik keluar masuk kelas 

tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pendidiknya ketika jam pembelajaran 

sedang berlangsung.  

Terlepas dari beberapa masalah yang peneliti dapatkan diobservasi awal 

baik itu akhlak kepada teman-temannya atau pendidik seperti tidak sopan dan 

terkadang berperilaku kurang ajar, maupun akhlak dalam mematuhi aturan tata 

tertib sekolah yang masih banyak peserta didik melanggarnya. Untuk mengtasi hal 

tersebut pendidik menggunakan beberapa startegi yang diharapkan dapat 

menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. 

Dengan menggunakan strategi yang baik diharapkan dapat menunjang 

penanaman nilai-nilai akhlak peserta didik dan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang berkaitan dengan pengalaman serta untuk menjadikan manusia 

seutuhnya yang dicita-citakan yaitu memiliki akhlakul karimah. Berdasarkan hal 

 

11Lazuwarni, Ilyas Idris, And Siti Asiah, ‘Strategi Guru Aqidah Akhlak Dalam 

Meningkatkan Akhlak Siswa Di Madrasah Aliyah Swasta As’ad Olak Kemang Kota Jambi’ (Uin 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). 
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tersebut peneliti mengangkat judul penelitian ini yaitu untuk meneliti strategi 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai jembatan peneliti untuk 

mendapatkan data di lapangan. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah strategi 

penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Penanaman nilai-nilai akhlak 

yang dimaksud dapat dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1  

Fokus Peneltian dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Strategi Pendidik dalam 
Menanamkan Nilai-nilai Akhlak 
pada Peserta Didik di SMAS al-
Qur’an Babussalam  

Strategi merupakan langkah-langkah 
yang dilakukan oleh pendidik dalam 
membina akhlak peserta didik melalui 2 
hal 1) Pendidik menjadi teladan bagi 
peserta didik, 2) Peserta didik 
dibiasakan bersiakap sabar, rasa 
hormat, saling menasehati, dan 
sederhana. Strategi pendidik yang 
difokuskan pada penanaman nilai-nilai 
akhlak bertujuan untuk membentuk 
akhlak yang baik pada diri peserta 
didik. Peran pendidik sebagai contoh 
teladan dan pendidik yang peduli 
terhadap nilai-nilai akhlak juga menjadi 
faktor kunci dalam mencapai tujuan ini. 
Selain itu, konsistensi dalam penerapan 
nilai-nilai tersebut dalam kegiatan 
sehari-hari juga menjadi kunci dalam 
memperkuat kesadaran akan nilai-nilai 
akhlak tersebut. 

1. 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus 

masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pendidik 

SMAS Al-Qur’an Babussalam dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta 
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didiknya. Untuk menjawab fokus masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam? 

3. Apa solusi pendidik dalam mengatasi hambatan menanamkan nilai-nilai 

akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Adapun 

penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 

1. Jurnal ilmiah karya Misbahuddin Amin yang berjudul “Kompetensi Guru 

dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak Mulia dalam Pembelajaran PAI di 

Sekolah” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendidik PAI harus memiliki 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, propesionalisme, dalam 

menjalankan proses pembelajaran pendidik PAI tersebut, sebelum 

melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu menyusun rencana 

pembelajaran, mengefaluasi. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia yang 

dilakukan pendidik PAI yaitu, melalaui pembelajaran al-Qur’an, pesantren 

kilat, dan bakti sosial. Faktor pendukung, penghambat, kurikulum, peranserta 

orang tua, lingkungan, keluarga, lingkungan masyarakat dan arus globalisasi 

modern. Solusi adanya kerja sama orang tua dengan pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak mulia baik di sekolah maupun lingkungan 
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keluarga, dan mengantisipasi pergaulan dalam kehidupan masyarakat.12 

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin Amin 

dan Peneliti sama-sama meneliti penanaman nilai-nilai akhlak. Sedangkan 

perbedaannya, jika dilihat dari judulnya maka Misbahuddin Amin membahas 

tentang kompetensi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, 

dan peneliti meneliti tentang strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak. 

2. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Muflihah dengan judul “Strategi Pendidik 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta 

didik di SDN 35 Sangtempe Kecamatan Curio Kabupaten Enrekan”. Hasil 

penelitian ini memberikan penjelasan tentang gambaran akhlakul karimah di 

SDN 35 sangtempe kecamatan curio kabupaten enrekang yaitu sejak menjadi 

SDN 35 sangtempe kecamatan curio kabupaten enrekang, mata pembelajaran 

PAI di padatkan, juga diterapkan program bimbingan baca Qur’an (BBQ) 

untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam membaca al-Qur’an dan 

memperbaiki hafalan, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

untuk membina akhlak peserta didik, maka diadakan program pembinaan 

akhlak peserta didik. Program pembinaan ini sudah berjalan lebih dari empat 

tahun. Program pembinaan akhlak ini bertujuan untuk membina akhlak 

peserta didik dan menambah pengetahuan dan wawasan keagamaan peserta 

didik. Strategi yang diterapkan oleh pendidik PAI dalam pembentukan akhlak 

peserta didik SDN 35 sangtempe kecamatan curio kabupaten enrekang, yaitu 

dalam pembentukan nilai-nilai akhlakul karimah di SDN 35 sangtempe 

kecamatan curio kabupaten enrekang adalah pertama dengan uswatun 

 

12Misbahuddin Amin, kompetensi Guru dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak Mulia 

dalam Pembelajaran PAI di Sekolah, (STAIN Watampone: Jurnal Kependidikan, Volume 11, no. 2, 

Desember 2017).  
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hasanah. Dengan diberi contoh atau keteladanan sikap dan juga dengan 

pembiasaan, dan pembinaan akhlakul karimah maka peserta didik akan 

terbiasa hidup dilingkungan yang berakhlakul karimah. Faktor pendukung 

strategi pendidik PAI terhadap pembentukan akhlak peserta didik di SDN 35 

sangtempe kecamatan curio kabupaten enrekang yaitu dengan adanya 

fasilitas seperti masjid dan gedung tempat belajar, serta program pondok 

ramadha atau pondok pesantren. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

kurang adanya kesadaran peserta didik, dan kondisi linkungan sekitar.13 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muflihah dan Peneliti 

dilihat dari judulnya maka sama-sama membahas tentang akhlak yaitu 

strategi pendidik pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlakul 

karimah dan strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. 

Sedangkan perbedaanya dilihat dari lokasi penelitian maka Muflihah meneliti 

di SDN 35 sangtempe kecamatan curio kabupaten enrekang dan peneliti 

meneliti di SMAS Al-Qur’an Babussalam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lasinrang Dg. Matara, dengan judul” 

Pembentukan Akhlak Mulia Peserta Didik di MAN Tolitoli Sulawesi Tengah 

(Studi tentang Kontribusi Pendidikan Formal) hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa realitas  akhlak mulia peserta didik di MAN Tolitoli 

belum sesuai harapan, yakni: sebagian peserta didik belum memahami dan 

belum mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia, peserta didik memperoleh nilai 

akhlak  kurang memuaskan atau di bawah rata-rata, peserta didik kurang aktif 

mengikuti materi ajar agama, dan peserta didik kurang hormat dan kurang 

patuh kepada pendidik. Sehingga pendidik memberikan bimbingan dalam 

 

13Muflihah, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik di SDN 35 Sangtempe Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, (SDN 35 Sangtempe 

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang: Jurnal, Vol 9 Nomor 2 Maret 2022)  
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pembentukan akhlak mulia berdasarkan pada contoh tauladan yang baik pada 

peserta didik dan pendidik mengadakan komunikasi dengan orang tua peserta 

didik agar pembinaan akhlak dapat tercapai.14 Persamaan peneltian yang 

dilakukan oleh Lasinrang Dg Matara dan Peneliti,  jika dilihat dari jenis 

penelitian maka sama-sama meneliti dengan jenis peneltian kualitatif, jika 

dilihat dari metode penelitian, maka Lasinrang dg Matara dan peneliti 

meneliti menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

Lasinrang dg Matara dan peneliti, jika dilihat dari lokasi penelitian, maka 

Lasinrang dg Matara meneliti di MAN Tolitoli Sulawesi Tengah, dan peneliti 

meneliti di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indar, dengan judul “ Strategi Pendidik dalam 

Pembentukan Karakter Peserta Didik di SDIT Cendekia Gowa”. Hasil 

penelian menunjukkan bahwa, strategi pendidik dalam pembentukan karakter 

peserta didik di SDIT Alif Cendekia Gowa dengan cara memberikan 

keteladanan, pembiasaan, bimbingan, motivasi, teguran, dan reward and 

punishment. Hal-hal yang mendukung pembentukan karakter peserta didik di 

SDIT Alif Cendekia Gowa adalah adanya keteladanan, pembiasaan dan 

reward and punishment yang diterapkan oleh ustadz/ustadzah di sekolah 

sehinga karakter peserta didik bisa terbentuk. Faktor-faktor yang 

menghambat pembentukan karakter peserta didik di SDIT Alif Cendekia 

adalah ketidak singkronan apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang 

dicontohkan di rumah. Guna mengatasi faktor-faktor yang menghambat 

pembentukan karakter peserta didik, pendidik memberikan bimbingan 

 

14Lasinrang DG. Matara, Pembentukan Akhlak Mulia Peserta Didik di Man Tolitoli 

Sulawesi Tengah (Studi tentang Kontribusi Pendidikan Formal), (UIN Alauddin Makassar: Tesis, 

2012). 
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kepada peserta didik serta mengadakan kegiatan smart parenting yang diikuti 

oleh orang tua peserta didik dengan mengangkat tema yan berkaitan dengan 

pentingnya peranan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik. 

Dengan begitu orang tua akan sadar akan pentingnya peran seorang orang tua 

dalam membentuk karakter peserta didik, tidak hanya menyerahkan 

sepenuhnya kepada pendidik tetapi perlu kerja sama antara orang tua dan 

pendidik”.15 Persamaan peneltian yang dilakukan oleh Indar dan Peneliti,  jika 

dilihat dari jenis penelitian maka sama-sama meneliti dengan jenis peneltian 

kualitatif, jika dilihat dari metode penelitian, maka  Indar dan peneliti meneliti 

menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dan juga teknik pengolahan dan analisis data  yang digunakan 

Indar dan Peneliti sama–sama menggunakan teknik kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan Indar dan peneliti, jika dilihat dari judulnya maka 

Indar meneliti tentang strategi pendidik dalam pembentukan karakter pesera 

didik, sedangkan peneliti meneliti dengan judul strategi pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Sedangkan lokasi 

penelitiannya Indar meneliti di SDIT Cendekia Gowa, sedangkan peneliti 

meneliti di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Sarinia, dengan judul “ Strategi Pendidik 

Akidah Akhlak dalam Menanamkan Akhlakul Karimah pada Siswa Kelas VII 

MTSN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018”. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa ada beberapa strategi pendidik akidah akhlak dalam menanamkan 

akhlakul karimah pada siswa kelas VII di MTsN 1 Mataram yaitu 

 

15Indar, Strategi Guru dalam Pemebentukan Karakter Peserta Didik di SDIT Alif Cendekia 

Gowa, (UIN Alauddin Makassar: Tesis, 2021). 
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membimbing siswa -siswi dalam kegiatan imtaq dan shalat dhuha berjamaah, 

membiasakan siswa membaca al-Qur’an sebelum belajar, menggunakan 

media pembelajaran dengan menampilkan film-film yang berlatarkan akhlak 

seorang muslim, memberikan tugas rumah (PR) kepada siswa yang 

bertemakan akhlak terpuji. Adapun kendala yang dihadapi oleh pendidik 

akidah akhlak yakni kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat diruangan 

kelas, kurang adanya dukungan dari pendidik mata pelajaran yang lain, tidak 

terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua murid dan pendidik. 

Adapun solusinya adalah kepala madrasah dan pendidik melakukan 

perencanaan partisipatif, pendidik melakukan kunjungan ke tiap-tiap kelas 

dan pertemuan pribadi dengan siswa, dan membagikan jadwal harian untuk 

semua pendidik.16 Persamaan peneltian yang dilakukan oleh Intan Sarinia dan 

Peneliti, jika dilihat dari judul maka sama-sama membahas tentang akhlak 

yaitu strategi pendidik akidah akhlak dalam menanamkan akhlakul karimah  

dan strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Sedangkan 

perbedaannya, kalau dilihat dari objek penelitian maka Intan Sarinia meneliti 

peserta didik pada tingkat sanawiyah dan Peneliti meneliti peserta didik pada 

tingkat Aliya. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aynur Pala, dengan judul “The For Character 

Education”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 

keterampilan sosialisasi dan integritas pendidikan karakter merupakan bagian 

penting dari keberhasilan akademik seorang anak. Upaya pendidikan anak 

dapat efektif bila dilaksanakan secara ketat dan dengan landasan ilmiah. 

 

16Intan Sarina, Strategi Guru Akidah Akhlak dalam Menanamkan Akhlakul Karimah pada 

Siswa Kelas VII MTSN 1 Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018, (UIN Mataram: Skripsi, 2018). 
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Sekolah harus fokus pada pengajaran karakter dengan kurikulum internal.17 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aynur Pala dan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada penelitian Aynur Pala salah satu aspek yang dikaji 

adalah kejujuran dan tanggung jawab, begitupun dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini. Empat aspek yang akan diteliti dan dua diantaranya adalah 

kejujuran dan tangung jawab. Sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Aynur pala terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian 

yang dilakukan oleh Aynur Pala adalah memberikan pedoman tentang unsur-

unsur yang diperlukan untuk pendidikn karakter yang efektif dan 

komprehensif, sedangkan tujuan peneliti adalah Untuk mengetahui strategi 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap peserta didik 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anam, I Nyoman Sudana Degeng, 

Dkk, dengan judul “The Moral Education and Internalization of 

Humanitarian Values in Pesantren”. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa 

1) pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat efektif dalam 

mengembangkan karakter pada peserta didik (santri) terutama tentang nilai-

nilai kemanusiaan yang menjamin persatuan bangsa, 2) penelitian ini 

memberikan bukti bahwa pesantren di indonesia terdapat lembaga pendidikan 

islam yang ramah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, 

pluralis, dan toleran terhadap perbedaan (bahasa, suku, budaya, dan agama). 

menjadi penting untuk diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia untuk 

menegakkan perdamaian dunia.18 Persamaan dengan penelitian di atas adalah 

salah satu aspek yang dikaji adalah kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin 

 

17Aynur Pala, The For Character Education, (Turki: International Journal of Social 

Sciences and Humanity Studies Vol 3. No. 2.) 

18Saeful Anam, I Nyoman Sudana Degeng, Dkk, The Moral Education and Internalization 

of Humanitarian Values in Pesantren, (Pesantren: Journal For The Education of Gifted Young 

Scientist, Desember 2019) 
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begitupun dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Empat aspek yang akan 

diteliti dan tiga diantaranya adalah kejujuran, tangung jawab, dan disiplin. 

Sedangkan perbedaannya penelitian di atas dan peneliti adalah terletak pada 

tujuan penelitian. Tujuan penelitian di atas adalah mengkaji pesantren dalam 

praktek pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran karakter untuk 

menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan tujuan peneliti adalah 

Untuk mengetahui strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

terhadap peserta didik 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud, Arsad Ali Fahmi, Ahmad 

Abroza, dengan judul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

Penanaman Nilai-nilai akhlak siswa SMA Negeri I Sekampung Lampung 

Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan guru 

agama dalam menanamkan nilai-nilai agama terhadap siswanya berupa 

segala upaya yang berkaitan dalam pembinaan akhlak. Baik dilakukan di 

dalam maupun di luar kelas dengan berbagai macam strategi dan metode yang 

dianggap efektif untuk pembinaan akhlak pada siswa. Sedankan kendala yang 

dihadapi merupakan kendala dari faktor intern dan ekstern. Terutama sarana 

dan prasarana yang belum memadai untuk proses pembelajaran yang 

optimal.19 Persamaan demgan penelitian di atas adalah objek kajian yang 

dipilih adalah nilai-nilai akhlak, sedangkan perbedaanya adalah penelitian di 

atas meneliti di SMA Negeri I Sekampung Lampung Timur sedangkan 

peneliti meneliti di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Bujuna Alhadad, Rita Samad, Andriani 

Hamide, dengan judul “Analisis Strategi guru dalam Mengembangkan 

 

19Ibnu Mas’ud, Arsad Ali Fahmi, Ahmad Abroza, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam Penanaman Nilai-nilai akhlak siswa SMA Negeri I Sekampung Lampung Timur, 

(lampung timur: Jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018). 
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Akhlak pada Anak Usia Dini”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan akhlak pada anak usia dini sangat penting untuk di terapkan 

agar anak memiliki bekal untuk hidup selanjutnya, dan memiliki tingkalaku 

yang baik, di mana anak bisa menghargai sesama manusia, baik itu yang lebih 

tua atau sesama teman sebayanya, hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak 

masih suci dan bersih belum terkontaminasi dengan berbagai perangai buruk. 

Oleh karena itu seorang pendidik harus mampu memilih strategi yang baik 

dalam mengembangkan akhlak anak di antaranya dengan menggunakan 

strategi pendidikan langsung dan pendidikan tidak langsung. Pendidikan 

langsung diantaranya keteladanan, anjuran, dan latihan. Serta pendidikan 

tidak langsung diantaranya adalah, larangan, hukuman, hadia, dan 

pengawasan.20 Persamaan degan penelitian di atas adalah sama-sama 

mengkaji tentang akhlak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas 

menggunakan sampel anak usia dini sedangkan peneliti menggunakan sampel 

peserta didik pada tingkat SMA. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Noer Aini, Euis Nurjanah, Muhammad 

Ridwan Effendi, dengan judul “Strategi dan Implementasi Nilai-nilai akhlak 

dalam Integrasi Pendidikan di SDS Inklusi Azaddy Jatinagor”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Sekolah inklusi ini didirikan atas 

sentuhan dan gerakan hati pemilik yayasan untuk mewujudkan guru–guru 

yang tenang, nyaman, dan bahagia dalam proses pendidikan bersama anak 

normal maupun berkebutuhan khusus; kedua, Akhlak memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Puncaknya ilmu adalah akhlak. 

Maka orang yang berilmu, sudah seharusnya memiliki akhlak yang baik 

 

20Bujuna Alhadad, Rita Samad, Andriani Hamide, Analisis Strategi guru dalam 

Mengembangkan Akhlak pada Anak Usia Dini, (Universitas Khairun: Jurnal pendidikan guru 

pendidikan anak usia dini, 2020) 
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sebagai bekal kehidupan bermasyarakat menuju negara yang lebih maju. SDS 

Inklusi Azaddy Al-Ghazali menanamkan akhlak melalui integrasi pendidikan 

dengan indikator stimulus, nutrisi dan tahap perkembangan. Ketiga, SDS 

Inklusi Azaddy AlGhazali mengevaluasi program pembelajaran melalui hasil 

diskusi dan konsultasi bersama orangtua melalui kegiatan pembacaan raport. 

Selain itu, dengan membuat kegiatan seminar bersama pakar pendidikan, 

pakar nutrisi dan ahli otak untuk memperbaharui pengetahuan guru yang 

hasilnya akan disosialisasikan pada orangtua melalui kegiatan SOS (Sekolah 

Orangtua Smart). Keempat, Respon orangtua dan masyarakat terkait SDS 

Inklusi Azaddy Al-Ghazali ini bervariasi. Secara umummengatakan bahwa 

sekolah ini sangat menguatkan akhlak dan kerjasama yang baik dengan 

orangtua.21 Persamaan demgan penelitian di atas adalah objek kajian yang 

dipilih adalah nilai-nilai akhlak, sedangkan perbedaanya adalah penelitian di 

atas meneliti di SDS Inklusi Azaddy Jatinagor sedangkan peneliti meneliti di 

SMAS al-Qur’an Babussalam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

terhadap peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

 

21Aida Noer Aini, Euis Nurjanah, Muhammad Ridwan Effendi, Strategi dan Implementasi 

Nilai-nilai akhlak dalam Integrasi Pendidikan di SDS Inklusi Azaddy Jatinagor, (Jatinagor: Jurnal 

Paedagogie, Vol. 2. No. 1 Januari 2021), h. 32-45 
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b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

c. Untuk mendeskripsikan solusi pendidik dalam mengatasi hambatan 

menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang signifikan dikalangan para pemikir dan intelektual seingga 

semakin menambah khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu agama. Selain 

itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam 

studi penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi sekolah, diharapakan bagi penulisan ini dapat dijadikan bahan informasi 

dan bahan bacaan bagi sekolah terutama para pendidik untuk meningkatkan 

tujuan pendidikan. 

2) Bagi pendidik, diharapkan mampu membuat pendidik mengerti akan 

pentingnya penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta didik 

3) Bagi penulis, untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi 

penulis dalam dunia pendidikan. 

4) Bagi pembaca atau peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan wawasan dan pengetahuan baru dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidik 

1. Pengertian Pendidik 

Al-Gazali, seperti yang dikutip Abidin Ibnu Rusn, menyatakan bahwa 

pendidik merupakan profesi yang paling mulia dan paling agung dibandingkan 

dengan profesi lain.1 Profesi pendidik sangat menentukan kelangsungan hidup 

suatu bangsa. Kejayaan atau kehancuran suatu bangsa boleh dikatakan sangatlah 

bergantung pada keberadaan pendidik yang membidani lahirnya generasi muda. 

Alasannya, karena potensi manusia akan mempunyai makna dan dapat menfaatkan 

sumber daya alam yang selanjutnya berguna bagi kehidupan manusia, hanya setelah 

dipelajari melalui pendidikan, dan subjek yang paling berperan secara langsung 

dalam proses pendidikan adalah pendidik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus 

mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip mengajar, tidak mengejek atau mencelanya walau hal itu bertujuan 

mengubah pribadi peserta didik. 

Pendidik merupakan sosok yang penting dalam kehidupan peserta didik, 

selain figur orang tua. Pada bidang pendidikan formal baik di tingkat sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sangat penting peran 

pendidik dalam menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik. Pendidik 

berperan dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan mengevaluasi peserta 

didik.2 Bagi sebaian peserta didik terkadang peran pendidik lebih mampu 

memberikan motivasi bagi peserta didik dibandingkan orang tua, peserta didik juga 

 

1Nur Illahi, ‘Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu 

Pendidikan Di Era Milenial’, Jurnal Asy-Syukriyyah, 21.1 (2020), 1–20. 

2Raymond Agasi Morgan, ‘Sekolah Menengah Atas Negeri Dengan Program Adiwiyata Di 

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta’ (UAJY, 2017). 



19 

 

 
 

lebih senang ketika bercerita permasalahan yang dihadapi bersama pendidik, dan 

peran pendidik harus diapresiasi dalam membina moral dan karakter peserta didik. 

Maka dari pada itu, perlu kerja sama antara pendidik dan orang tua supaya menjali 

pehaman dan komunikasi yang berkaitan dengan perilaku peserta didik seharian 

disekolah dan dirumah. 

Dinyatakan pula bahwa kedudukan seorang pendidik merupakan jabatan 

profesional yang dibuktikan dengan sertifikasi sebagai wujud pengajuan akan 

kualifikasi dan kompetensi. Undang-undang pendidik dan Dosen mensyaratkan 

seorang pendidik harus memiliki kualifikasi minimal S-1 atau Diploma IV dan pada 

pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa pendidik harus 

memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional3. Keempat kompetensi ini merupakan suatu kesatuan yang 

menjadi ciri pendidik yang profesional. 

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang pendidik dan dosen yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran  

b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang matang, arif, 

berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan peserta didik. 

c. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efisien dan efektif dengan sesama pendidik, peserta didik, 

orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secra luas dan mendalam.4 

 
3Hafsah M Nur and Nurul Fatonah, ‘Paradigma Kompetensi Guru’, Jurnal PGSD Uniga, 

1.1 (2022), 12–16. 

4Fitri Mulyani, ‘Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)’, Jurnal Pendidikan UNIGA, 3.1 (2017), 

1–8. 
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Dalam dunia pendidikan, pendidik merupakan unsur utama pada 

keseluruhan proses pendidikan, terutama ditingkat institusional dan instruksional. 

Posisi pendidik dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan. 

Keberadaan pendidik dan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pendidik sangat 

menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan. Menurut H. Mohamad 

Surya, tanpa pendidik pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk. Baginya, 

pendidik dianggap sebagai titik sentral dan awal dari semua pembangunan 

pendidikan.5 

Pendidik merupakan sosok yang seharusnya mempunyai banyak ilmu, mau 

mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmu yang dimilikinya dalam proses 

pembelajaran dalam makna yang luas, toleran, dan senantiasa berusaha menjadikan 

peserta didiknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Secara prinsip mereka yang 

disebut sebagai pendidik bukanlah hanya mereka yang memiliki kualifikasi 

kependidikan secara formal yang diperoleh lewat jenjang pendidikan di 

perpendidikan tinggii saja, tetapi yang terpenting adalah mereka yang mempunyai 

kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Matra kognitif menjadikan peserta didik cerdas 

dalam aspek intelektualnya, matra afektif menjadikan peserta didik mempunyai 

sikap dan perilaku yang sopan, dan matra psikomotorik menjadikan peserta didik 

terampil dalam melaksanakan aktifitas secara efektif dan efisien, serta tepat guna. 

Pendidik tidaklah cerdas untuk dirinya sendiri namun dapat menyebarkan virus 

kecerdasan untuk orang lain (anak didiknya).6 

 

5Mohamad S Rahman, ‘Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Kota 

Manado’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). 

6Muhammad Ali Noer and Azin Sarumpaet, ‘Konsep Adab Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter Di Indonesia’, 

Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 14.2 (2017), 181–208. 
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Di sinilah letak pentingnya peranan seorang pendidik. Sehingga bukan hal 

yang terlalu berlebihan jika ada penilaian bahwa berhasil atau tidaknya proses 

pendidikan tergantung kepada peranan pendidik. Walaupun peranannya sangat 

menentukan, namun harus disadari bahwasanya pendidik bukanlah satu-satunya 

penentu keberhasilan atau keggagalan pembelajaran. Sebab, keberhasialan atau 

kegagalan pembelajaran dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidik harus menghindari sikap 

merasa sebagai pihak paling berjasa dan paling menentukan dalam keberhasilan 

pembelajaran. Begitulah kehebatan dan pengaruh pendidik pada sebuah lembaga 

dimana ia bernaung. Hanry Adam seorang sejarawan terkemuka, sebagaimana 

dikutip M. Nurdin mengatakan: A teacher effect eternity, he can never tell where 

his influence stops ( Seorang pendidik itu berdampak abadi, ia tidak pernah tahu di 

mana pengaruhnya itu berhenti).7 

M. Nurdin berpendapat bahwa pendidik merupakan faktor utama dalam 

proses pendidikan, walaupun fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih. Namun, 

bila tidak ditunjang oleh keberadaan pendidi yang berkualitas, maka mustahil akan 

mewujudkan proses belajar mengajar yang maksimal. Di sinilah pekerjaan rumah 

yang besar di Indonesia. Sudah fasilitas pendidikannya memprihatinkan, pendidik 

pun tidak berkualitas, apalagi profesional.8 

Pendidik merupakan sosok yang seharusnya mempunyai banyak ilmu, mau 

mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmu yang dimilikinya dalam proses 

pembelajaran dalam makna yang luas, toleran, dan senantiasa berusaha menjadikan 

 

7Ni’matuz Zuhroh, ‘Internalisasi Nilai Lifestyle Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani: 

Studi Fenomenologi Gaya Hidup Guru MTsN Di Kota Malang Pasca Sertifikasi’, JPIPS: Jurnal 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 4.2 (2018), 68–80. 

8Rini Rahmawati, Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Kepribadian 

Pendidik Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sma Ferdyferry Putra Kota Jambi’, Jurnal Pengaruh 

Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Kepribadian Pendidik Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Sma Ferdyferry ( Putra Kota Jambi, 2019). 
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peserta didiknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Secara prinsip mereka yang 

disebut sebagai pendidik bukanlah hanya mereka yang memiliki kualifikasi 

kependidikan secara formal yang diperoleh lewat jenjang pendidikan di 

perpendidikan tinggi saja, tetapi yang terpenting adalah mereka yang mempunyai 

kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Matra kognitif menjadikan peserta didik cerdas 

dalam aspek intelektualnya, matra afektif menjadikan peserta didik mempunyai 

sikap dan perilaku yang sopan, dan matra psikomotorik menjadikan peserta didik 

terampil dalam melaksanakan aktifitas secara efektif dan efisien, serta tepat guna. 

Pendidik tidaklah cerdas untuk dirinya sendiri namun dapat menyebarkan virus 

kecerdasan untuk orang lain (anak didiknya).9 

Terkait dengan kualitas seorang pendidik, Sutari Barnadid mensyaratkan, 

seorang pendidik harus mempunyai kesenangan bekerja sama dengan orang lain 

dan untuk kepentingan orang lain, sehat jasmani dan rohani, betul-betul berbakat, 

kepribadian baik dan kuat, disenangi dan disegani oleh peserta didik, emosinya 

stabil, tidak lekas marah dan tidak penakut, tenang, objektif dan bijaksana, susila 

dalam tingkah lakunya, jujur dan adil.10 

Elaine B, Johson seperti yang telah dikutip mengatakan: “Pendidik  yang 

bermutu memungkinkan siswanya untuk tidak hanya dapat mencapai standar nilai 

akademik secara nasional, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang 

penting untuk belajar selama hidup mereka”.11 Inilah kiranya yang menjadikan 

 

9Muhammad Ali Noer and Azin Sarumpaet, ‘Konsep Adab Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter Di Indonesia’, 

Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 14.2 (2017), 181–208. 

10 Khairi Khairi, ‘Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengajar Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)-YPI Kerinci 

Tahun 2019’, Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 6.1 (2020), 44–51. 

11Siti Zubaidah, ‘Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan Yang Diajarkan Melalui 

Pembelajaran’, in Seminar Nasional Pendidikan, 2016, II, 1–17. 
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bahwa tugas pendidik tidak hanya membuat siswanya cerdas secara intelektual saja 

namun bagaimana agar siswanya kelak dapat menolong diri dalam kehidupannya 

melalui pengetahuan yang didapatkannya itu. 

Di Indonesia, setiap pendidik profesional berkewajiban menghayati dan 

mengamalkan pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral pancasila itu 

serta nilai Undang- Undang Dasar 1945 kepada generasi muda.12 Tanggung jawab 

ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap pendidik di Indonesia. Dalam 

hubungan ini, setiap pendidik harus memiliki kompetensi dalam bentuk 

kemampuan menghayati dan mengamalkan pancasila. Kemampuan menghayati 

berarti kemampuan untuk menerima, mengingat, dan meresapkan ke dalam 

pribadinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik memeliki tanggung 

jawab besar dalam mendidik atau membina peserta didik untuk menjadi generasi 

yang berilmu dan berakhlak yang baik. 

2. Pengertian Strategi 

Istilah strategi (strategy) berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa 

yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan dari kata stratus 

(militer) dengan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti 

merencanakan (to plan, actions)13. Mintzberg dan Waters, mengemukakan bahwa 

strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan (strategies are realized 

as patterens in stream of decisions or actions)14. 

 

12I Made Kartika, ‘Peranan Guru PPKN Dalam Mengembangkan Karakter Dan Sikap 

Nasionalisme Pada Siswa SMA Dwijendra Denpasar’, Widya Accarya, 5.1 (2016). 

13Anggraeni Wijaya, ‘Strategi Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Murid Dalam 

Pembelajaran Daring’ (Univeristas Komputer Indonesia, 2022). 

14Ahmad Abdul Rochim and Siti Bandiah, ‘Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas IV Di SDN 09 Kaba Wetan’, Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah, 3.1 (2020), 67–83. 
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Syaiful Bahri Djamarah, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah 

metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.15 

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

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

Siasat merupakan pemanfaatan optimal situasi dan kondisi untuk menjangkau 

sasaran. Dalam militer strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan, 

sedang taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran.16 Istilah strategi sering 

digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak selalu sama. Dalam 

konteks pengajaran strategi bisa diartikan sebagai pola umum tindakan pendidik-

peserta didik dalam mengatur aktivitas pengajaran. 

Sanjaya dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.17 Sedangkan Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta 

didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari 

pendapat tersebut, Dick dan Carey juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran 

itu adalah suatun set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk menghasilkan hasil belajar peserta didik.18 

 

15Ika Setiawati, ‘Strategi Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Kreatif Pada 

Siswa Kelas 4 Dan 5: Studi Multikasus Di Min Rejotangan Dan Sdn 1 Rejotangan Tulungagung’, 

Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, 16.1 (2016), 107–27. 

16Siti Aisyah, ‘Strategi Peningkatankualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) 

Di Smpn 1 Lamongan’, E-Jurnal Mitra Pendidikan, 3.7 (2019), 1046–56. 

17Abdul Haris Hasmar, ‘Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di 

Madrasah’, Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 10.1 (2020), 15–33. 

18Putri Khoerunnisa and Syifa Masyhuril Aqwal, ‘ANALISIS Model-Model 

Pembelajaran’, Fondatia, 4.1 (2020), 1–27. 



25 

 

 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strartegi dalam dunia 

pendidikan adalah keterampilan menyalurkan pemahaman pendidik kepada peserta 

didik untuk menangani atau mencapai tujuan yang ditetapkan. 

3. Staretegi Pendidik 

Strategi pendidik menurut Adriani Hamide, dkk. Mengandung pengertian 

rangkaian perilaku Pendidikan yang tersusun secara terencana dan sistematis untuk 

menginformasikan, menstranformasi, dan menginternalisasikan nilai-nilai akhlak, 

dengan adanya strategi ini menjadikan anak lebih terarah sehingga dapat 

membentuk kepribadian muslim seutuhnya. Misalnya membiasakan anak saat 

masuk di dalam lingkungan sekolah mencium tangan ibu guru, membuang sampah 

pada tempatnya, melakukan baris berbaris sebelum masuk di dalam kelas, namun 

di dalam baris berbaris tersebut pendidik harus mengarahkan apa yang harus di 

lakukan peserta didik saat masuk di dalam kelas, dan pada saat memulai 

pembelajaran peserta didik di haruskan membaca doa belajar, doa kedua orang tua, 

dan hafalan surah-surah pendek.19 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang strategi pendidik di atas, peneliti 

mengerucutkan teori landasan yang digunakan terkait strategi pendidik ialah 

menurut M. furqan Hidayatullah yang terbagi menjadi:20 

a. Keteladanan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keteladanan berasal dari kata 

“teladan”, kata teladan adalah sesuatu (perbuatan, barang dan sebagainya) yang 

patut ditiru.21 

 

19Adriani Hamide, dkk. “Analisis Strategi Guru dalam Mengembangkan Akhlak pada Anak 

Usia Dini” Jurnal Pendidikan Guru Anak Usia Dini 

20M. Furqan Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

(Surakarta: Yuma Pusaka, 2010), hlm. 55 

21W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 

h. 1056. 
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Samsul Munir Amin dalam bukunya yang berjudul ilmu dakwah dijelaskan bahwa 

keteladanan atau demonstrasi merupakan suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan 

keteladanan langsung sehingga mad’u akan tertarik untuk mengikuti apa yang 

dicontohkan.22 

Keteladanan merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. 

Keteladanan merupakan salah satu strategi dalam mendidik peserta didik yang 

sangat efektif dan efisien. Peran pendidik dalam strategi keteladanan sangatlah 

penting, sebab pendidik sebagai pelaku utama. Artinya bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan oleh pendidik harus dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak didiknya, 

baik pada saat di sekolah, ataupun pada lingkungan masing-masing.  

Keteladanan seorang pendidik merupakan perilaku dan sikap yang dapat 

ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang baik, misalnya nilai disiplin (kehadiran 

guru lebih awal dibanding siswa), kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, 

perhatian, jujur, kerja keras, dan percaya diri.23 Selain itu mulyasa mengungkapkan 

bahwa keteladanan seorang pendidik merupakan suatu kebiasaan sehari-hari yang 

dilakukan oleh pendidik, yang di dalamnya dapat mencakup kepribadian, 

kebiasaan, dan contoh yang ditampilkan oleh pendidik dalam berkepribadian, 

berpenampilan, bertutur kata, dan berperilaku yang baik.24 

Marimba mengatakan bahwa di lingkungan sekolah seorang pendidik 

merupakan teladan bagi muridnya di samping orang tua di rumahnya. Maka dari itu 

seorang pendidik hendaknya menjaga semua tingkah laku dan perkataannya 

 

22Candra Gunawan Candra Gunawan, Agus Salim, And Madyan Madyan, ‘Efektivitas 

Metode Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Panti Sosial Bina Remaja Dan Wanita 

(Psbrw) Harapan Mulya Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi’ (Uin 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). 

23Himatul Husna, ‘Strategi Keteladanan Dan Pembiasaan Guru Akidah Akhlak Dalam 

Membentuk Karakter Tanggung Jawab Pada Siswa Kelas VIII Di MTs Miftahul Huda Ngreco 

Kediri’ (IAIN Kediri, 2022). 

24Karso, ‘Keteladanan Guru Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah’, in Prosiding Seminar 

Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang, 2019, xii. 
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sehingga naluri dasar seorang anak yang suka meniru dan mencontoh segala sesuatu 

yang ada di lingkungannya dengan sendirinya akan membentuk peserta didik untuk 

mengerjakan segala sesuatu yang disarankan baik itu dari pendidik atau orang 

lain.25 

b. Kedisiplinan  

Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan 

atau pengendalian. Kedua disiplin yang bertujuan mengembangkan watak agar 

dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien. Disiplin menurut 

Djamarah adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi 

dan kelompok. Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan.26 

Pada hakikatnya disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang 

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan 

tertentu.27 

Kedisiplinan merupakan strategi yang sangat ampuh dalam penanaman 

nilai-nilai akhlak. Dengan diterapkannya kedisiplinan pada diri seseorang maka 

seseorang itu akan dapat mencapai keberhasilan atau tujuan yang hendak 

dicapainya. 

 

25Yenni Yunita, ‘Pembentukan Karakter Murid (Studi Terhadap Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Al-Fityah Pekanbaru)’, Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15.2 (2018), 63–

83. 

26Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Usaha Nasional, Surabaya, 2002) 

27Adellya Rintan Wihenda, ‘Strategi Guru IPS Dalam Membentuk Karakter Disiplin Di 

Tengah Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas VII Di MTs NU Pakis Malang’ (Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). 
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Menurut Singgih D Gunarsah, disiplin sangatlah diperlukan dalam 

mendidik dan membina agar peserta didik dapat:28 

1. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain hak milik orang 

lain.  

2. Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankan kewajiban dan secara 

langsung mengerti tingkah laku baik dan buruk. 

3. Memahami perilaku yang baik dan buruk.  

4. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya 

peringatan dari orang lain. 

Dalam penerapannya, kedisiplinan dapat ditegakkan dengan berbagai cara, 

yaitu peningkatan motivasi, melalui pendidikan dan latihan, kepemimpinan, 

penegakan aturan serta penerapan reward dan punishment. 

c. Pembiasaan 

Anis Ibnatul M mengatakan bahwa pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. 

Pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk 

membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar. 

Dalam proses pembiasaan berintikan pengalaman, sedangkan yang dibiasakan 

adalah sesuatu yang diamalkan.29 

Menurut Rebber, yang di kutip oleh Tohirin dalam buku Psikologi 

Pembelajaran PAI, pembiasaan adalah sejumlah perilaku atau respons yang 

membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. Menurut Muhammad 

 

28M Ishak Fahlevi, ‘Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kedisplinan 

Shalat Berjama’ah Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Manyar’ (Universitas Muhammadiyah 

Gresik, 2020). 

29Jasmana. Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan di Sd Negeri 

2 Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan 

Dasar, 2021, 1.4: 164-172. 
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Rosyid Dimas pembiasan adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan hal 

tertentu sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging, sehingga dalam 

melakukannya tanpa arahan lagi.30 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiasaan merupakan 

perilaku yang direncanakan untuk mempengaruhi seseorang yang dilakukan secara 

sengaja dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi orang yang 

dipengaruhi. Dengan kata lain pembiasaan adalah tindakan yang dilakukan secara 

teratur. Dengan kebiasaan yang dilakukan seseorang, maka orang tersebut dalam 

melakukan kebiasaanya tanpa berpikir panjang, karena sudah menjadi 

kebiasaannya. 

Tujuan pembiasaan pada anak adalah agar peserta didik terlatih dalam 

sebuah tujuan, sehingga peserta didik benar-benar menanamkan kebiasaan itu 

dalam dirinya dan akan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan bagi peserta 

didik tersebut. Pembiasaan menjadi cara yang efektif dalam menanamkan nilai 

akhlak pada masa remaja, karena masa remaja adalah masa emas, yaitu masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Peserta didik akan menyerap 

dengan cepat apa yang didengar atau dilihatnya, kebiasaan yang baik yang dilihat 

dan didengar oleh peserta didik akan menjadi kebiasaan yang baik pula. Proses ini 

merupakan proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau 

proses mencontoh.31 

Menurut Pavlov dalam teori pembiasaan klasikal (classical conditioning) 

belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat 

(conditions) yang kemudian menimbulkan reaksi (response). Untuk menjadikan 

 

30septian Kurniawan, Akmal Rizki Gunawan, And Yoyo Hambali, ‘Peran Kegiatan 

Manaqib Dalam Pembentukan Karakter Islami Di Pondok Pesantren Fajar Dunia’, Turats, 16.1 

(2023), 40–48. 

31Veni Veronica Siregar and others, ‘Implementasi Kegiatan Shalat Dhuha Dan Tahsin 

Al-Qur’an Dalam Membentuk Karater Siswa’, MIMBAR PGSD Undiksha, 10.1 (2022), 39–45. 
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seseorang itu belajar haruslah diberikan syarat-syarat tertentu. Yang utama dalam 

belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan secara continue 

(terus-menerus). Artinya belajar akan terjadi secara otomatis karena adanya 

kegiatan secara terus menerus. Classical conditioning termasuk teori Behaviorisme, 

yaitu pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui 

pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum 

behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara 

langsung.32 

Dari teori tersebut diatas dapat diketahui bahwa, dengan adanya 

pembelajaran yang berulang-ulang atau pembiasaan akan menjadikan peserta didik 

terbiasa dengan apa yang dilakukan. Pembiasaan merupakan salah satu strategi 

pendidikan yang sangat penting. Peserta didik perlu dibiasakan pada sesuatu yang 

baik, sehingga jiwa peserta didik dapat menunaikan kebiasaan itu dengan mudah 

dan tanpa berpikir panjang atau dengan usaha keras. Peserta didik yang sudah 

mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan 

senang. 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Strategi pembiasaan merupakan hal yang 

sangat penting dan efektif dalam penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik. 

Sebab pembiasaan bertitik pada pengulangan suatu kegitan yang dilakukan oleh 

seseorang. Dari pembiasaan seorang peserta didik akan memiliki pengalaman yang 

akan membawanya kepada tujuan dari pendidikan itu sendiri.33 

 

32Andi Jaka Samudra, Sri Ernawati, and Dhian Riskiana Putri, ‘Teknik Anchoring Dalam 

Proses Hipnoterapi Aris Danang Prasetya di Kota Solo’ (Universitas Sahid Surakarta, 2020). 

33Raden Ahmad Muhajir Ansori, ‘Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada 

Peserta Didik’, Jurnal Pusaka, 4.2 (2017), 14–32. 
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Seorang anak memiliki kecenderungan untuk meniru lingkungannya. Jika 

dalam lingkungan anak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan baik maka kelak anak 

itu juga akan menjadi baik, namun sebaliknya jikalau dilingkungan anak itu 

dikembangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti marah-marah, mencuri, keras 

dan lain-lain maka kelak anak itu juga akan menjadi suka marah-marah, keras, dan 

lain-lain. 

Sebagai seorang pendidik guru harus mampu menanamkan kebiasaan-

kebiasaan baik kepada dirinya sendiri atau kepada muridnya agar tercipta 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sebab 

penanaman nilai akhlak peserta didik tidak cukup hanya dengan pembelajaran yang 

ada di dalam kelas, namun harus ada penerapan dari apa yang telah dipelajari 

melalui pembiasaan. Maka dengan begitu akhlak peserta didik akan terbentuk 

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiasaan 

merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan 

untuk membuat individu menjadi terbiasa dalam bersikap, berperilaku dan berpikir 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pembiasaan di 

sekolah untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang relatif menetap karena 

dilakukan secara berulang-ulang baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar 

proses pembelajaran. 

d. Menciptakan suasana yang kondusif 

Pada dasarnya penanaman nilai-nilai akhlak merupakan tanggung jawab 

semua pihak, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menciptakan suasana yang 

kondusif merupakan komponen penting dalam pendidikan. Dengan suasana yang 

kondusif maka akan tercipta budaya-budaya yang akan mengantarkan pada 

pembentukan akhlak siswa. Seperti halnya di sekolah di kembangkan budaya 3S 
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(senyum, sapa, salam) maka akan memunculkan suasana yang kondusif bagi 

siswanya untuk melakukan budaya 3S tersebut.34  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Uhbiyati, dia mengungkapkan 

bahwa sekolah merupakan lingkungan yang efektif bagi penyelenggaraan proses 

pendidikan dengan kondisi yang aman, tenang, tertib, teratur, saling menghargai, 

dan bergaul dengan baik, apabila hal tersebut dapat terwujud, maka sekolah sebagai 

tempat yang sangat berpotensi untuk mencapai hasil prestasi yang maksimal dan 

optimal sebab lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

perkembangan peserta didik.35 

Menciptakan suasana yang kondusif disini tidak hanya berhenti di 

lingkungan sekolah saja, namun orang tua dan masyarakat harus ikut serta 

menciptakan suasana yang kondusif bagi penanaman nilai-nilai akhlak peserta 

didik. Kerja sama antar sekolah dengan orang tua dan lingkungan harus selalu 

terjaga. Maka dengan demikian akan tercipta suasana yang kondusif dalam 

menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik, terutama dalam penanaman nilai-

nilai aklak peserta didik. 

Terdapat beberapa strategi pendidik yang dikemukakan oleh M. Furqan 

Hidayatullah, dalam penelitian ini difokuskan pada startegi keteladanan dan 

pembiasaan, hal tersebut dikarenakan di lokasi penelitian di dapatkan bahwa dua 

strategi tersebut yang paling menonjol digunakan oleh pendidik. 

 

 

 

34Mochammad Afif Mustaghfirin, ‘Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Pembinaan Akhlak 

Siswa: Studi Di MTs. Baitul Muttaqin Tumbrasanom Kec. Kedungadem Bojonegoro’ (Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). 

35Heru Suparman, ‘Konsep Pendidikan Modern Dalam Perspektif Al-Qur’an’, IQ (Ilmu 

Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam, 1.01 (2018), 61–83. 
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B.  Akhlak  

1. Pengertian Akhlak  

Hamzah Ya’qub mengemukakan bahwa, perkataan akhlak berasal dari 

bahasa arab, jama’ dari kata khulqu, yang menurut bahasa di artikan, budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat.36 Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al- 

Akhlak wa Thathir al-A’raq mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak yang 

mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran.37 

Menurut Ahmad Amin, yang disebut akhlak adalah kehenda yang dibiasakan. 

Artinya bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan 

akhlak.38 Dalam penjelasan beliau, kehendak adalah ketentuan dari beberapa 

keinginan sesudah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-

ulang sehingga mudah dikerjakan. Jika kehendak itu dikerjakan berulang kali 

sehingga menjadi kebiasaan, maka itulah kemudian yang berproses menjadi akhlak. 

Sedangkan pendapat Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahdzīb al-Akhlāq 

wa Thathīr al-A’rāq mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak yang 

mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran.39 

Artinya akhlak merupakan kebiasaan–kebiasaan dari tingkah laku seseorang yang 

sudah terbentuk dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan kembali. Sedangkan 

 

36Ibnu Mas’ud, Arsad Ali Fahmi, and Ahmad Abroza, ‘Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dalam Penananaman Nilai-Nilai Akhlak Siswa SMA Negeri I Sekampung Lampung 

Timur’, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4.2 (2018), 317–36. Strategi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam Penananaman Nilai-Nilai Akhlak Siswa SMA Negeri I Sekampung 

Lampung Timur. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 2018, 4.2: 317-336. 

37L Lisdianti, ‘Konsep Etika (Studi Pemikiran Ibn Miskawaih)’ (Uin Raden Intan Lampung, 

2020). 

38Abdurrahman, ‘Peningkatan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Melalui Pembinaan 

Akhlak’, Jurnal Penelitian Keislaman, 14.1 (2018), 64–71. 
39Abdullah bin ‘Abdil Hamid al-Atsari, Panduan Aqidah Lengkap,  (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 

2005), h. 243. 
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pembiasaan akhlak yang baik merupakan proses pembentukkan akhlak, yang mana 

pada biasanya dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. 

Pendapat lain dari Zakiah Daradjat mengartikan akhlak  sedikit lebih luas 

yaitu: “Kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara nurani, pikiran, dan 

kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang  

dihayati dalam kenyataan hidup keseharian”.40 

Mahmud Syaltut juga mempertegas pengertian kata akhlak lebih spesifik 

lagi yaitu: 

Akhlak itu adalah karakter, moral, kesusilaan dan budi baik yang ada dalam 
jiwa dan memberikan pengaruh langsung kepada perbuatan. Diperbuatnya 
mana yang diperbuat dan ditinggalkannya mana yang patut ditinggal. Jadi 
akidah dengan seluruh cabangnya tanpa akhlak adalah seumpama sebatang 
pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung kepanasan, untuk 
berteduh kehujanan dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. 
Sebaliknya akhlak tanpa akidah hanya merupakan bayangan-bayangan bagi 
benda yang tidak tetap dan selalu bergerak41 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. 

Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari salah satu hadis Nabi yaitu: 

اَ بعُىثْتُ لأتُىَِّمَ  ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهى صلى الله عليه وسلم إىنَّه ىَ اللَّه عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ رَضى
 مَكَارىمَ الَأخْلَاقى   رواه البيهقى 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 
sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. (HR. Baihaqi). 

Dari hadis di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang guru dituntut 

untuk menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik sesuai dengan apa yang 

dicontohkan oleh Nabi. 

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

akhlak itu bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pikiran 

dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Akhlak juga dapat menjadi pegangan 

 
40zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV. Ruhama, 

1993),  h. 10. 
41Mahmud, Syaltut, Akidah dan Syari’ah IslamI, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),  h. 190. 



35 

 

 
 

bagi seseorang yang hendak mejadi seorang muslim yang sejati. Akhlak dapat 

dilatih dan dididik, yaitu dapat berupa latihan, tanya jawab serta mencontoh dan 

bisa juga dilakukan dengan pengetahuan seperti dengan cara ceramah dan diskusi. 

Pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya 

hubungan baik antara khaliq dengan makhluq. Akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. Kita dapat menggunakan dua pendekatan dalam 

mendefinisikan kata akhlak, yaitu secara linguistic (kebahasaan) dan pendekatan 

terminology (peristilahan). Pertama akhlak menurut Ibn Miskawaih secara bahasa 

terbagi menjadi dua, pertama bahwa akhlak adalah sifat bagi jiwa (batin), kedua 

sifat alami manusia yang tertanam dalam jiwa memiliki kehendak yang 

memungkinkan sifatnya baik atau buruk.42  

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. 

Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulum al-din menyatakan bahwa akhlak adalah 

gambaran tingkah laku dalam jiwa yang lahir dari perbuatan dengan mudah tanpa 

melalui pemikiran. Dari berbagai pendapat dirumuskan bahwa nilai-nilai Islam 

mempunyai titik tekan yang sama tentang apa pendidikan akhlak itu sendiri. 

Pendidikan akhlak merupakan suatu sarana pendidikan agama islam yang di 

dalamnya terddapat bimbingan dari pendidik ke peserta didik agar mereka mampu 

memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran agama islam, kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih penting, peserta 

 

42Ahmad Busroli, ‘Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Dan Imam Al-Ghazali Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Indonesia’, AT-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

10.2 (2019), 71–94. 
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didik dapat terbiasa melakukan perbuatan dari hati nurani yang ikhlas dan spontan 

tanpa harus menyimpang dari Al-Qur’an dan Hadis.43  

Kita dapat menggunakan dua pendekatan dalam mendefinisikan kata 

akhlak, yaitu secara linguistic (kebahasaan) dan pendekatan terminology 

(peristilahan). Pertama akhlak menurut Ibn Miskawaih secara bahasa terbagi 

menjadi dua, pertama bahwa akhlak adalah sifat bagi jiwa (batin), kedua sifat alami 

manusia yang tertanam dalam jiwa memiliki kehendak yang memungkinkan 

sifatnya baik atau buruk44 

Akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut 

harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan 

perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja.45 Seseorang dapat dikatakan 

berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri 

dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran apalagi pertimbangan yang 

sering diualng-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. 

Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari 

akhlak. 

Pendidikan akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

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

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

merupakan realisasi dari keimanan yang diiliki oleh seseorang. 

Akhlak menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia, baik 

dalam diri individu, dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan berbangsa. 

 

43Raden Ahmad Muhajir Ansori, Strategi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam pada 

Peserta Didik, Jurnal Pustaka, 2016, h. 23 

4444Ahmad Busroli, ‘Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Dan Imam Al-Ghazali Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Indonesia’, AT-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

10.2 (2019), 71–94. 

45Abdul Rohman, ‘Pembiasaan Sebagai Basis Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Remaja’, 

Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, 6.1 (2016), 155–78. 
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Penanaman nilai-nilai akhlak merupakan titik awal untuk menjadikan seorang 

peserta didik yang mempunyai kepribadian yang bagus, karena akhlak manusia 

mempunyai fungsi yaitu menjadikan manusia untuk lebih beradab serta mampu 

mengidentifikasi berbagai masalah dalam kehidupan, baik atau buruk dalam aturan 

agama. 

Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw, menegaskan bahwa 

diutusnya aku kedunia untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia 

dalam hadis berikut: 

ثَ نَا أبَُ  ِّى حَده ُّ أنَْ بَأَنََ أبَُ وْا سَعىيْدى بْنُ الأَ عْرَابى ابْنُ يوُسُفَ الَأصْبَحَانِى دى دُ بْنُ أَ خْبَََ نََ أبَُ وْامَُُمه و بَكْرٍ: مَُُمه
ثَ نَا عَبْدُ العَزىيْزى بْنى مَُُمه  ثَ نَا سَعىيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَده دُ بْنُ عَجْلَانى عُبَ يْدٍ الْمَرْوَرُّوْذى يُّ حَده ْ مَُُمه دٍ اَخْبََنِى

ُ عَلَيْهى  ُ عَنْهُ قاَلَ رَسُوْلُ اللَّه يَ اللَّه  وَ سَلهم عَنى القَعْقَا عى بْنى حَكىيْمٍ عَنْ أَبى صَالىحٍ عَنْ أَبى هُرَيْ رَةَ رَضى
ُتِّىمَ مَكَارىمَ الأَ خْلَاقى كَذَارُوىيَ عَنى الده  اَ بعُىثْتُ لأى ( : إنَّه . )وفى رواية: صَا لىحُ الَاخْلَاقى  راَوَرْدىِّى

Artinya: 

Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad ibn Yusuf al-Asbahani 

telah menyampaikan kepada kami  Abu Sa’id  ibn al-A’rab, telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar, Muhammad ibn ‘Ubaid al-Mawarruzi 

telah menceritakan kepada kami Sa’id ibn Mansuri telah menceritakan 

kepada kami ‘Abd al-Aziz ibn Muhammad; telah memberitakan kepadaku 

Muhammad ibn ‘Ajlan dari al-Qa’qa ibn Hakim dari Abu Shalih dari Abu 

Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku hanya 

di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti ini diriwayatkan 

oleh ad-Darawardi.”Dalam riwayat lain : akhlak yang bagus.” [(H.R. Ahmad 

(no.8952) dan Al-Baihaqi dalam As-Sunnanul Kubra (no. 21301). 

Dishahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-hadis Shahihah (no.45)].46 

Dalam hadis di atas Nabi Muhammad menegaskan bahwa dia diutus ke 

bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mansia pada awalnya sudah 

mempunyai akhlak. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa 

manusia sejak dilahirkan berpotensi untuk melakukan kejahatan dan juga kebaikan. 

Tugas nabi dalam hal ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam 

 

46Aep Saepudin, ‘Konsep Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam’, 

Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 3.1 (2018), 11–20. 
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hadis ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa dalam membina akhlak sangat 

penting bagi generasi muda yang tidak hanya dilakukan sebagai penanggulangan 

akhlak remaja yang sudah semakin buruk akan tetpi pembinaan akhlak merupakan 

tindakan untuk mengurangi kemerosotan akhak di masa yang akan datang. 

Kata “menyempurnakan” berarti akhlak itu memiliki tingkatan, sehingga 

perlu disempurnakan. Hal ini bisa kita lihat bahwa akhlak bermacam-macam, dari 

akhlak sangat buruk, buruk, sedang, baik, baik sekali hingga sempurna. Rasulullah 

sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, belaiau sendiri sudah berakhlak 

sempurna.47 

Menurut Imam Al-Ghazali ciri-ciri manusia yang berakhlak mulia yaitu: 

banyak malu, sedikit menyakiti orang, sedikit bicara banyak bekerja, lemah lembut, 

penyabar kasih sayang, dan sebagainya. Jiwa anak, kata Imam Al- Ghazali, sejak 

lahir adalah suci dari penyakit. Anak yang berakhlak tercela berarti jiwanya sudah 

tidak suci lagi. Jiwa anak akan menjadi sempurna mana kala akan mendapatkan 

pendidikan yang bersifat menyempurnakannya. Ia akan kotor bahkan rusak mana 

kala pendidikan yang diterimanya bersifat mengotori atau merusak.48 

Akhlak dalam ajaran Islam mendapatkan perhatian yang begitu besar. 

Berbicara mengenai akhlak, akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlak terpuji dan 

akhlak tercela. Menurut ajaran agama Islam penerimaan baik dan buruk harus 

didasarkan ajaran Islam berlandaskan Al-Qur’an dan hadis yang didalamnya dapat 

dilihat istilah yang mengarah kepada yang baik dan buruk.49 

Akhlak dan budi pekerti merupakan ukuran kemanuisaan yang 

membedakan dari sifat-sifat binatang dann hewan. Maka dari itu pembinaan akhlak 

 

47H Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak (Amzah, 2022). 

48Mohammad Taufiq Nur Sukmana, ‘Remaja Masjid Ar-Rahmat Dalam Membentuk 

Akhlakul Karimah Remaja Di Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren’ (IAIN Kediri, 2022). 

49Syaepul Manan, ‘Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan’, 

Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, 15.1 (2017), 49–65. 
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dalam ajaran agama islam, yang bukan hanya dilakukan secara lisan, tetapi harus 

dibuktikan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan secara terus 

menerus. Jika di lihat dari posisi akhlak dalam ajaran agama islam maka prinsip 

utama yang dianjurkan dalam islam adalah untuk mencapai suatu budi pekerti dan 

tata krama yang luhur dan tinggi dengan penghayatan dan pengalaman nyata. 

Dalam Journal of English and Education, menulis artikel yang berjudul The 

Importance of Teaching Moral values to The Students, Tahun 2013, No. 1 (1) 

mengatakan baha nilai akhlak penting untuk diajarkan kepada peserta didik karena 

nilai moral berdampak pada prestasi dan perilaku peserta didik.50 Dan harapannya 

dengan penanaman nilai-nilai akhlak, peserta didik bisa membedakan mana yang 

baik dan buruk, mereka bisa menyelesaikan masalah hidup mereka. Jika peserta 

didik memiliki prinsip dan akhlak yang baik dalam hidupnya, masa depan mereka 

akan lebih cerah. 

Dari berbagai pendapat dirumuskan bahwa pendidikan akhlak merupakan 

suatu sarana pendidikan agama islam yang di dalamnya terdapat bimbingan dari 

pendidik kepada peserta didik agar mereka bisa meyakini, mengayati, dan 

memahami kebenaran ajaran agama islam, kemudian mengamalkannya dalam 

kesehariannya. Namun yang lebih penting, mereka dapat terbiasa melakukan 

perbuatan dari hati nurani yang spontan dan ikhlas tanpa harus menyimpang dari 

Al-Qur’an dan Hadis. 

2. Pengertian Nilai  

Nilai menurut Milton Rokeach dan James Bank, adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas dikerjakan. Menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang 

 

50Engliana Engliana and others, ‘Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Cerita Rakyat 

Pada Pelajaran Bahasa Inggris Di Perguruan Tinggi’, Jurnal Pendidikan Karakter, 11.1 (2020). 
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bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar dan salah menurut pembuktian empirik, melainkan soal 

penghayatan yang tidak dikehendaki dan dikehendaki, tidak disenangi dan 

disenangi.51 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia.52 Khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, 

nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang berguna atau penting bagi kemanusiaan. 

Adapun pengertian nilai menurut beberapa para ahli yang berpendapat 

antara lain: 

a. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu (sistem 

kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti 

(manusia yang meyakini).53 Jadi nilai adalah sesuatu yang berguna bagi manusia 

sebagai pijakan tingkah laku. 

b. Menurut Bambang Daroeso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan 

terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang.54 

c. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, niali adalah suatu tipe kepercayaan 

yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang dimana seseorang 

bertinda atau menghindari suatu tindakan sesuatu untuk dipercayai.55 

d. Menurut Darji Darmodiharjo nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat 

 

51Nur Kholijah, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Sudut Pandang Pemikiran Abdullah 

Nashih Ulwan’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI], 2.5 (2022), 337–51. 

52Uqbatul Khair Rambe, ‘Konsep Dan Sistem Nilai Dalam Persfektif Agama-Agama Besar 

Di Dunia’, Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 2.1 (2020). 

53Raden Ahmad Muhajir Ansori. 

  

54Imran, Dwi Septiwiharti, and Nasran, ‘Budaya Sintuwu Sebagai Kearifan Lokal Di Desa 

Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 

4.5 (2022), 4225–34. 

55Nurliana Damanik, ‘Konsep Dan Sistem Nilai Dalam Ajaran Agama Islam Dan Aliran-

Alirannya’, Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 4.2 (2022).  
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bagi manusia baik lahir maupun batin.56 

e. Menurut Lauis D. Kattsof yang di dalam buku Syamsul Maarif dia mengarikan 

bahwa nilai sebagai berikut: pertama. Nilai merupakan kualitas empiris yang 

tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat memahami secara langsung kualitas yang 

terdapat salam objek tersebut. Dengan demikian nilai tidak semata-mata 

subjektif saja, melainkan ada tolak ukur yang terletak pada esensi objek itu. 

Kedua, nilai bisa juga menjadi objek dari suatu kepentingan, yaitu suatu objek 

yang berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagain hasil 

pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.57 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai adalah 

esensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Esensi menjadi sangat 

berguna apabila dibutuhkan oleh manusia. Suatu esensi dapat mengalami kemajuan 

apabila dalam memahami pemaknaan itu sendiri. Maka nilai adalah sesuatu yang 

dibutuhkan oleh manusia sebagai suatu objek yang terlibat segala sesuatu yang baik 

atau buruk dalam perilaku maupun pandangan. 

3. Nilai-nilai Akhlak 

Nilai-nilai akhlak yang difokuskan dalam penelitian ini adalah menurut Az-

Zarnuji dalam kitab Ta’limul Muta’allim berpendapat bahwa antara lain: 

1) Memiliki niat yang baik 

Seseorang hendaknya meluruskan niat selama dalam belajar. Karena niat itu 

sebagai pangkal dari segala amal. Maka dari itu sebaiknya setiap peserta didik 

mempunyai niat yang sungguh-sungguh selama belajar dengan niat mencari ridha 

Allah swt agar mendapat pahala kelak di akhirat, menghilangkan kebodohan yang 

 

5656Subhan Widiansyah and Hamsah Hamsah, ‘Dampak Perubahan Global Terhadap Nilai-

Nilai Budaya Lokal Dan Nasional’, Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, 4.1 (2018), 39–48. 

57Emha Ghazali, Sari Narulita, and Dewi Anggraeni, ‘Sosialisasi Nilai-Nilai Akhlak 

Melalui Film Â€ ŒAda Surga Di Rumahmuâ€’, Jurnal Studi Al-Qur’an, 13.2 (2017), 175–86. 
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ada pada dirinya dan orang lain, serta niat untuk menghidupkan dan melestarikan 

agama Islam. Sebagaimana yang disampaikan Az-Zarnuji: 

Sebaiknya bagi penuntut ilmu dalam belajarnya berniat mencari Ridla Allah 

SWT, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan diri sendiri 

dan kebodohan orang lain, mengembangkan agama dan mengabadikan Islam, 

sebab keabadian Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu.58 

Hal ini juga senada dengan pendidikan akhlak di Indonesia yakni 

pendidikan yang mengandung unsur nilai religiusitas, yang diharapkan menjadikan 

peserta didik memiliki niat baik dalam mencari ilmu, karena dengan niat baik 

tersebut peserta didik dapat tulus ikhlas mencari ilmu dan memiliki tujuan yang 

benar, tidak mencari popularitas atau kedudukan semata, sehingga peserta didik 

memiliki sikap agamis, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hati 

yang tulus dan ikhlas memperdalam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum 

maupun agama. 

2) Musyawarah 

Musyawarah adalah suatu sikap mau berdiskusi kepada orang lain untuk 

mengambil suatu keputusan. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan 

dengan memandang hak dan kewajiban antara diri pribadi dan orang lain sama.59 

Dalam hal ini, ulama mengatakan ada tiga golongan orang yang berkaitan dengan 

musyawarah. Pertama, orang yang sempurna yaitu orang yang memiliki pendapat 

benar dan bersedia bermusyawarah. Kedua, orang yang setengah sempurna yaitu 

orang yang memiliki pendapat benar tetapi tidak bersedia bermusyawarah. Ketiga, 

 

58Andi Mihrajuddin and Muqowwim, ‘Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakater 

Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim’, TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7.02 (2022), 186–

203. 

59Jamaludin, ‘Nilai Akhlak Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Dengan Meningkatnya 

Turbulensi Gradasi Siswa Milenial’ (Iain Kudus, 2022). 
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orang yang tidak sempurna yaitu orang yang tidak mempunyai pendapat tetapi juga 

tidak bersedia bermusyawarah.60 

Musyawarah merupakan hal penting dalam menyelesaikan segala masalah 

baik itu masalah yang timbul dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Az-Zarnuji yang mengutip sebuah hadits:  

Demikianlah dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan, 

sesungguhnya Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar bermusyawarah 

dalam segala urusan, padahal tidak ada seseorang yang lebih cerdas jika 

dibandingkan dengan beliau, akan tetapi beliau masih diperintahkan untuk 

bermusyawarah, maka dalam segala hal beliau selalu bermusyawarah dengan 

para sahabat, hingga urusan rumah tangga.61 

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad saw pun 

bermusyawarah dengan para sahabat sampai tentang barang-barang rumah tangga. 

Nilai pendidikan akhlak ini perlu kiranya dimiliki oleh seorang pelajar. Sebab, 

dengan bermusyawarah seorang pelajar akan mendapatkan keputusan terbaik dan 

tidak ada penyesalan dengan keputusan yang diambilnya. Hal ini dikarenakan 

dalam musyawarah terdapat nilai akhlak yakni, sikap cinta damai, kerjasama, 

toleransi, peduli sosial, peduli lingkungan. 

3) Rasa hormat 

Saling menghormati merupakan salah satu hal yang dapat menjadikan 

keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya dalam menuntut 

ilmu, memiliki sikap hormat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap penuntut 

ilmu, karena berkah tidaknya ilmu yang didapat tergantung dari hormat tidaknya 

penuntut ilmu dengan ahli ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh imam Az-Zarnuji:  

 

60Baitur Rahman, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak (Telaah Nilai Akhlak Dalam Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim)’, An-Nahdlah, 9.1 (2022), 78–101. 

61Baitur Rahman, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak (Telaah Nilai Akhlak Dalam Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim) 
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Ketahuilah bahwa penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak juga 

memetik manfaatannya selain dengan menghargai ilmu dan menghormati ahli 

ilmu, ta’dzim terhadap guru dan memuliakannya.62 

Jika pelajar menunjukkan akhlak-akhlak terpuji kepada guru maka akan 

terjalinlah hubungan emosional yang baik yang melahirkan sikap saling pengertian, 

cinta damai, dan rasa kasih sayang. Sikap tersebut senada dengan pendidikan akhlak 

di Indonesia, yakni mengandung nilai cinta damai, nilai peduli sosial, serta nilai 

menghargai prestasi. 

4) Sabar  

Luwis Ma’luf mengatakan bahwa sabar secara bahasa dapat diartikan 

sebagai menahan atau mengendalikan.63 Sementara itu, sabar secara istilah dapat 

dimaknai sebagai usaha untuk menahan diri atau mengendalikan diri dalam 

menghadapi cobaan dan godaan demi mencapai tujuan yang lebih baik.64 Kemudian 

sabar meliputi sifat yang dimulai dengan usaha atau ikhtiar dan diakhiri dengan 

sikap ikhlas dan ridha ketika sedang diberi ujian atau cobaan dari Allah swt. Sabar 

merupakan salah satu aspek penentu dan dasar dari akhlak seseorang. Pada 

pendidikan akhlak sabar meliputi perbuatan menahan hawa nafsu agar terhindar 

dari segala sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri.65 

Abdul Mustaqim mengkategorikan sabar menjadi 3 bagian yakni, 1) sabar 

dalam ketaatan dengan cara istiqamah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan 

kepada Allah SWT, 2) sabar dalam menghindari maksiat dengan cara bersungguh-

sungguh dalam melawan hawa nafsu yang buruk serta meluruskan keinginan yang 

 

62Baitur Rahman, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak (Telaah Nilai Akhlak Dalam Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim) 

63Nurul Wahyuni and Fadriati Fadriati, ‘Integrasi Konsep Sabar Dalam Pendidikan 

Akhlak Dan Psikologi’, Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 5.2 (2022), 116–23. 

64Veliska Ananda, ‘Urgensi Sabar Dalam Mengatasi Stres Akademik Pada Santri Kelas 

Akhir (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Lampung Selatan)’ (Uin Raden Intan 

Lampung, 2023). 

65Mumu Zainal Mutaqin, ‘Konsep Sabar Dalam Belajar Dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Islam’, Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization, 3.1 (2022). 
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buruk akibat bisikan setan, 3) adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika 

ditimpa musibah atau cobaan dengan cara meyakini bahwa dunia merupakan 

tempat penuh ujian. Kemudian, Allah SWT menguji hamba-Nya dengan tujuan 

mengetahui tingkat keimanan hamba-Nya bukan dikarenakan rasa benci.66 

Sabar adalah sikap yang tahan terhadap cobaan yang diberikan Allah swt 

kepadanya atau kepada hamba-Nya. Sabar merupakan pilar kebahagiaan seorang 

hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, 

konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam 

cobaan. Dalam menuntut ilmu, kesabaran dan ketabahan sangatlah penting dimiliki 

oleh setiap pendidik maupun peserta didik, apabila seorang peserta didik belajar 

menekuni bidang tertentu, maka harus fokus sampai dengan bidang tersebut 

dikuasai, jangan beralih kebidang lain sebelum bidang tersebut dikuasai. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh imam Az-Zarnuji: 

Maka sebaiknya penuntut ilmu harus memiliki hati yang tabah dan sabar 

dalam berguru, dan dalam mempelajari suatu kitab jangan ditinggalkan 

terbengkalai, dan dalam suatu bidang studi jangan berpindah ke bidang lain 

sebelum yang pertama sempurna dipelajari.67 

Dengan sikap sabar dan tabah inilah yang nantinya akan melahirkan sikap 

kerja keras agar tujuan yang hendak diraih dapat terwujudkan. Sikap tersebut 

sejalan dengan pendidikan akhlak di Indonesia, yakni mengandung nilai religius, 

nilai kerja keras, serta nilai tanggungjawab. 

5) Kerja keras 

Kerja keras dapat diartikan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh 

untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Kerja keras dapat 

dilakukan dalam segala hal, mungkin dalam bekerja mencari rezeki, berkreasi, 

 

66Wahyuni and Fadriati. Integrasi Konsep Sabar Dalam Pendidikan Akhlak Dan 

Psikologi’, Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 5.2 (2022), 116–23. 

67Mutaqin. 
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membantu orang lain, atau kegiatan yang lain, bahkan dalam menuntu ilmu. Maka 

dari itu, penuntut ilmu wajib bekerja keras dalam menuntut ilmu agar tujuan 

maupun cita-cita dari penuntut ilmu dapat terpenuhi dan terealisasikan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim: 

Kemudian, penuntut ilmu juga harus bersungguh-sungguh dan terus-menerus 

demikian, sebagaimana petunjuk Allah swt dalam firman-Nya: “Dan mereka 

yang berjuang untuk (mencari keridlaan) Kami niscaya akan Kami tunjukkan 

mereka kepada jalan Kami.68 

Bekerja keras merupakan salah satu ajaran Islam yang harus dibiasakan oleh 

umatnya. Islam menganjurkan umatnya agar selalu bekerja keras untuk mencapai 

keinginan dan cita-cita. Salah satu wujud kerja keras yang dicontohkan imam Az-

Zarnuji adalah dengan konsisten belajar dan mengulangi pelajaran yang telah 

diajarkan kepadanya, karena dengan mengulangi pelajaran maka ilmu yang didapat 

akan semakin hafal serta mudah dalam memahaminya.  

6) Menyantuni diri 

Menyantuni diri berarti mengerti batasan-batasan diri sehingga ketika 

berusaha sekuat tenaga kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai 

batas tersendiri, berbeda dengan Allah swt sang pencipta yang Maha Besar, Maha 

segalanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ta’limul Muta’allim 

sebagai berikut: “Dan janganlah memforsir diri sendiri, tidak membuat dirinya lelah 

sehingga ia tidak kuat berbuat sesuatu, akan tetapi hendaklah tetap menyantuni diri 

sendiri atua menyayangi diri sendiri”69. 

 

68Noor Amirudin, ‘Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta’limul Muta’allim 

Karangan Imam Az-Zarnuji’, Tamaddun, 21.2 (2020), 161–82. 

69Muhammad Saepul Ulum, ‘Bimbingan Akhlak Pada Santri Magrib Mengaji Melalui 

Pendekatan Kajian Kitab Ta’limul Muta’alim’, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 3.1 (2021), 1–

22. 
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Menyantuni diri merupakan hal yang kadang dilupakan oleh kebanyakan 

orang atau bahkan ada yang terlalu memanjakan diri dan berlebihan dalam pola 

hidupnya. Menyantuni diri adalah yang tidak mengandung unsur berlebihan, 

sehingga dalam belajar penuntut ilmu dapat memforsir batas kemampuan yang 

dimiliki.  

7) Bercita-cita tinggi 

Cita-cita adalah keinginan, harapan, atau tujuan yang selalu ada dalam 

pikiran. Tidak ada orang hidup tanpa cita-cita, tanpa berbuat kebajikan, dan tanpa 

sikap hidup. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa 

depannya, bagi sebagian orang cita-cita itu adalah tujuan hidup dan bagi sebagian 

yang lain cita-cita itu hanyalah angan-angan belaka. Bagi orang yang 

menganggapnya sebagai tujuan hidup, maka cita-cita adalah sebuah impian yang 

dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas 

dan mantap dalam kehidupan ini, sehingga ia menjadi sebuah akselerator 

pengembangan diri. Namun sebaliknya bagi yang menganggap cita-cita sebagai 

angan-angan belaka maka hal tersebut tidak akan memberikan motivasi untuk 

melangkah maju dan berkembang. Seperti dijelaskan oleh Az-Zarnuji bahwa 

penuntut ilmu harus bercita-cita tinggi dalam beramal, karena manusia akan terbang 

dengan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya.70 

Untuk mencapai keinginan dan cita-cita, maka dibutuhkan kerja keras yang 

tinggi agar tercapai keinginan serta cita-citanya. Salah satu wujud kerja keras yang 

dicontohkan Az-Zarnuji adalah dengan memaksimalkan usaha menuju sukses, serta 

serius dalam melaksanakan dan dilakukan secara terus-menerus atau istiqamah 

dengan menghayati berbagai macam keunggulan ilmu.  

 

70Andi Mihrajuddin and Muqowwim, ‘Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakater 

Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim’, TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7.02 (2022), 186–

203. 
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8) Wara’ atau sederhana 

Wara’ berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak berguna menurut 

agama, baik sesuatu itu mubah, makruh, maupun haram. Oleh karena itu, 

hendaknya seseorang selalu memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan 

hukum halal dan haramnya. Al-Zarnuji juga menjelaskan bahwa yang memiliki 

sifat wara’ ilmunya akan bermanfaat, belajar lebih mudah, dan memiliki faidah 

yang banyak. Dengan ilmu yang bermanfaat seseorang akan mendapatkan 

kedudukan dan derajat yang tinggi. Selain itu, sifat wara’ juga akan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dengan banyak beribadah. Salah satu contoh bersikap wara’ 

adalah menghindari perut kenyang, terlalu banyak tidur dan banyak bicara. 

Sebagaimana dikatakan oleh az-Zarnuji, bahwa yang termasuk perbuatan wara’ 

adalah menghindari perut kenyang, terlalu banyak tidur, dan banyak berbicara yang 

tidak berguna.71 

Wara’ merupakan sifat yang mencerminkan akhlak mulia yaitu berhati-hati 

dalam memilih dan memilah apa-apa yang berhubungan dengan pakaian, makanan, 

bahkan lingkungan perlu diperhitungkan keberadaannya.  

9) Saling menasehati 

Nasehat memiliki makna yang sangat beragam, yang pada intinya adalah 

anjuran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik, serta kehendak yang baik. 

Saling menasihati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki 

kebaikan, dan saling mengingatkan akan kebaikan. Sikap inilah yang harus dimiliki 

oleh pendidik maupun peserta didik dalam menuntut ilmu. Agar ilmu yang didapat 

terhindar dari dusta serta kekeliruan, karena hakikat ilmu adalah sebuah kebenaran. 

Karena sikap saling menasehati merupakan wujud saling menyayangi diantara 

pendidik kepada penutut ilmu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zarnuji 

 

71Nur Arifah Hanafiah and Duwi Meilina, ‘Etika Pelajar Berdasarkan Kitab Ta’lim Al-

Muta’alim Karya Az-Zarnuji’, Tadzkirah: Jurnal Pendidikan Dasar, 3.2 (2022), 64–78. 
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bahwa dianjurkan kepada orang yang berilmu hendaklah bersikap penyayang, suka 

menasehati, dan tidak memiliki sifat dengki.72  

Dengan saling menasehati diharapkan penuntut ilmu mendapat bimbingan 

serta petunjuk dalam menuntut ilmu. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka 

dapat terarah serta menumbuhkan sikap peduli terhadap orang lain.  

10) Istifadzah (mengambil pelajaran) 

Istifadzah merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap penuntut 

ilmu, yakni dengan belajar kepada siapapun dan dimanapun ia berada. Sebagaimana 

ungkapan yang sering kita dengarkan, belajar tidak harus dibangku sekolah saja. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam kitab Ta’limul Muta’allim. 

Dan dianjurkan bagi penuntut ilmu agar dapat mengambil pelajaran sepanjang 

waktu, sehingga mencapai keunggulan dan kesuksesan ilmu. Dengan belajar 

dimana saja, diharapkan penuntut ilmu semakin banyak mendapatkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang dapat ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Az-Zarnuji sendiri mencontohkan bagaimana cara yang baik dalam istifadzah, 

yakni dengan membawa sebuah buku catatan dan pena yang mana nantinya 

digunakan untuk mencatat pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari 

sekelilingnya. Dalam sikap istifadzah inilah terdapat nilai akhlak, yakni nilai 

kreatif, mandiri, gemar membaca, serta nilai rasa ingin tahu.73 

11) Tawakkal 

 

72Muhammad Saepul Ulum, ‘Bimbingan Akhlak Pada Santri Magrib Mengaji Melalui 

Pendekatan Kajian Kitab Ta’limul Muta’alim’, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 3.1 (2021), 1–

22. 

  

 

73Jamaludin, ‘Nilai Akhlak Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Dengan Meningkatnya 
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Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari 

keyakinannya yang bulat kepada Allah swt, karena di dalam tauhid diajarkan agar 

meyakini bahwa hanya Allah swt yang menciptakan segala-galanya, pengetahuan 

maha luas, dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah 

yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah swt. 

Hatinya tenang dan tenteram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah Maha Tahu 

dan Maha Bijaksana. Sementara manusia, ada yang salah paham dalam melakukan 

tawakkal. Dia enggan berusaha dan bekerja, tetapi hanya menunggu. Orang 

semacam ini memiliki pemikiran, tidak perlu belajar, jika Allah swt menghendaki 

pandai tentu menjadi orang pandai. Atau tidak perlu bekerja, jika Allah swt 

menghendaki menjadi orang kaya tentu kaya, dan seterusnya. Dalam menuntut ilmu 

penting bagi penuntut ilmu untuk bersikap tawakkal, karena dengan bersikap 

tawakkal maka dia telah meyakini bahwa Allah swt ridho terhadap usahanya atau 

tidak. Sebagaimana yang dituturkan oleh Az-Zarnuji, kemudian penuntut ilmu 

seharusnya bersikap tawakkal dalam menuntut ilmu.74 

Dalam bersikap tawakkal inilah terdapat nilai akhlak yang dapat diterapkan 

oleh penuntut dalam kehidupan sehari-hari, yakni nilai religius dan nilai 

menghargai prestasi. Karena di dalam sikap tawakkal kepada Allah SWT. Penuntut 

ilmu dapat semakin dekat dengan Tuhan-Nya serta semakin mempererat hubungan 

dia dengan Rabb-Nya. 

Terdapat beberapa nilai-nilai akhlak yang telah dipaparkan di atas namun dalam 

penelitian ini, peneliti fokus pada 4 nilai akhlak di antaranya; 1) sabar 2) rasa hormat 3) 

saling menasehati 4) sederhana 

 

74Muhammad Saepul Ulum, ‘Bimbingan Akhlak Pada Santri Magrib Mengaji Melalui 

Pendekatan Kajian Kitab Ta’limul Muta’alim’, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 3.1 (2021), 1–
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C.  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep 

satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep 

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.75 

Penelitian ini membahas bagaimana strategi pendidik dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Islam tidak menetapkan nilai-nilai akhlak 

hanya pada wacana dan teori saja. Di samping mengajarkan teori tentang akhlak, 

Islam juga menuntut umatnya untuk mempraktikkan akhlak tersebut. Akhlak tidak 

hanya dipelajari dalam teorinya saja tetapi akhlak juga perlu dipraktikkan dalam 

kehidupan setiap manusia. Sehingga diperlukan sebuah pendidikan. Pendidikan 

dapat digunakan untuk mengembangkan potensi manusia dan untuk 

mengembangkan kepribadian manusia. Kepribadian manusia yang dikembangkan 

adalah kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai salah satu tujuan 

pendidikan Islam yaitu pembentukan akhlak mulia. Dalam pembentukan akhlak 

mulia dibutuhkan proses penanaman nilai-nilai akhlak pada anak dan pendidik 

memiliki tanggung jawab tersebut. Peran pendidik berarti perangkat tingkah laku 

atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki peranan untuk 

melakukan penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik di sekolah. Yang 

kemudian dia akan menjadi model bagi peserta didiknya yang memberikan 

keteladanan dan pembiasaan untuk menjadi contoh perilaku yang baik.  

Berikut ini kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam menyusun 

penelitian ini: 

 

 

 

75I Made Sudarma Adiputra And Others, Metodologi Penelitian Kesehatan (Yayasan Kita 

Menulis, 2021). 
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Strategi Pendidik dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Peserta 

Didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

strategi pendidik 

dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak 

kepada peserta 

didik di SMAS Al-

Qur’an Babussalam 

faktor pendukung 

dan penghambat 

dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak 

kepada peserta didik 

di SMAS al-Qur’an 

solusi pendidik dalam 

mengatasi hambatan 

menanamkan nilai-

nilai akhlak kepada 

peserta didik di 

SMAS al-Qur’an 

Babussalam 

Pendidik SMAS al-Qur’an Babussalam melaksanakan strategi penanaman nilai-

nilai akhlak menurut M. furqan Hidayatullah yaitu strategi keteladanan dan 

strategi pembiasaan selama berada di dalam lingkungan sekolah, dengan tujuan 

tertanamnya nilai-nilai akhlak 1) sabar 2) rasa hormat 3) saling menasehati 4) 

sederhana. Pada peserta didik kelas XI 

Peserta didik kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam terbiasa melaksanakan nilai-

nilai akhlak 1) sabar 2) rasa hormat 3) saling menasehati 4) sederhana. Dalam 

kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan 

keluarga dan masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah (field research) atau penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

berdasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan 

tentang strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta 

didik di SMAS al-Qur’an Babussalam.  

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.1 Metode penelitian ini muncul 

karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena 

atau gejala, sehingga penelitian ini sering pula disebut dengan metode penelitian 

naturalistik, karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga dengan metode etnographi, karena pada awalnya metode 

penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, 

disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu, menganalisa, dan memahami 

tentang bagaimana strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

 

1Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak 

Publisher), 2018). 
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peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam. Sehingga sangat diperlukan untuk 

menerima fakta melalui pengamatan di lapangan, memahami fenomena yang terjadi 

dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap 

invorman penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yakni di SMAS al-Qur’an Babussalam, yang berlokasi di 

Jl. Poros Bandara H. Aroeppala, Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan 

Peneliti menetapkan SMAS al-Qur’an Babussalam sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan, 1) belum ada yang meneliti mengenai strategi pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak peserta didik di sekolah tersebut, 2) lokasi penelitian 

dengan tempat tinggal peneliti berdekatan sehingga dapat menghemat biaya 

penelitian, 3) peneliti merupakan alumni SMAS al-Qur’an Babussalam pada tahun 

2017. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menilai lokasi ini dapat 

mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis mengenai strategi 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; a) pendekatan 

psikologis adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-

dimensi tingkah laku baik dilihat secara sosial, individual, dan spritual maupun 

tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Manusia memperoleh 

kedalaman dalam beragama melalui berbagai pengalaman spritual yang erat 

kaitannya dengan ranah psikologisnya, dan esensi pengalaman keagamaan itu 

benar-benar ada dan bahwa dengan suatu emosi, pengalaman tersebut dapat 

diketahui, dimaknai, dan dihayati. Pengetahuan, penghayatan dan pemaknaan 
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diharapkan mampu memberikan pemenuhan terhadap ekspektasi manusia berupa 

kemapanan psikis2. b) pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu 

metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat 

yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan 

kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka 

memahami dan mengkaji agama.3 c) arti dari pedagogik adalah praktek cara 

seseorang mengajar dan ilmu pengetahuan mengenai prinsip dan metode-metode 

membimbing dan mengawasi pelajaran dan dengan satu perkataan yang disebut 

juga pendidikan.4 

Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih dikarenakan peneliti memandang 

bahwa akhlak adalah hasil dari hasrat jiwa yang diimplementasikan melalui sebuah 

perbuatan, entah perbuatan tersebut bernilai positif ataupun negatif. Pendekatan di 

atas diharapkan dapat membantu penulis untuk mengumpulkan data yang benar dan 

mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Sementara yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan 

dua sumber data yaitu: 

 

 

 

2Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang) h. 17-19 

3Moh. Rifa’i. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Psikologis” Jurnal 

Manajemen Pendidikan Agama Islam, Volume 2 Nomor 1 (2018): h. 26 

4 Saifannur, ‘Implementasi Kurikulum Ma’had Aly Berstandar Nasional Di Ma’had Aly 

Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga’, Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 8.1 

(2022), 39–55. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh peneliti secara 

langsung, data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber. 

Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.5 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang 

menjadi objek penelitian yang meliputi: tempat (lingkungan SMAS al-Qur’an 

Babussalam), pelaku (guru dan peserta didik), dan aktivitas pembelajaran, kegiatan 

pembinaan lainnya (kegiatan ekstrakulikuler). 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat 

diperoleh di luar objek penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud yakni 

referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus 

penelitian yang berkaitan dengan strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanamkan karakter islami pendidik. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dalam pengertian umum adalah mengamati dan mendengar yang 

bertujuan untuk memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku 

kejadian-kejadian simbol-simbol tertentu dan keadaan benda, dilakukan selama 

beberapa waktu tanpa mempengaruhi sabjek dengan mencatat guna penemuan data 

analisis.6 

 

5Nikmatul Fatimah, Annisa Felytania Maris, and Aprillia Mardiyaningsih, 

‘Keanekaragaman Vegetasi Tumbuhan Di Taman Pancasila Dan Sidotopo Menggunakan Metode 

Point Sampling’, Proceeding of Biology Education, 3.1 (2019), 170–77. 

6Ali Sadikin and Yoki Afriandi Rangkuti, ‘Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Pendidikan Jasmani Tingkat Sekolah Dasar Di Gugus Cut Mutia Kota Langsa’, Jurnal Olahraga 

Rekreasi Samudra, 5.2 (2022), 32–38. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

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

pertanyaan dan terawawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.7 

Pada teknik ini, peneliti datang dan berhadapan langsung dengan responden 

atau subjek yang akan diteliti. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden. Peneliti berinteraksi dan menanyakan tentang sesuatu yang telah 

direncanakan untuk menggali data yang akurat pada responden, hasilnya kemudian 

dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta 

didik di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya.8 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan 

teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala 

informasi yang sifatnya teks kemudian menjelaskan dan menguraikan mengenai 

hubungannya dengan penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode 

 

7Mega Linarwati, Aziz Fathoni, and Maria Magdalena Minarsih, ‘Studi Deskriptif 

Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event 

Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus’, Journal of Management, 

2.2 (2016). 

8maria Magdhalena Dhema, Tanti Diyah Rahmawati, And Nurfitriah Safrudin, ‘Persepsi 

Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika Pada Ma Muhammadiyah Nangahure’, Birunimatika, 1.1 

(2016), 33–40. 
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dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, 

historikalnya, maksud dan tujuan pendirian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bandu yang digunakan pada saat 

pengumpulan data di lapangan. Adapun instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.9 Penggunaan metode observasi dalam 

penelitian mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan lebih efektif bila 

dilakukan secara langsung dengan cara mengamati objek yang diteliti. Penulis 

menggunakan teknik demikian bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi 

dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mengamati 

kemudian menganalisa secara sistematis terhadap strategi pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak di SMAS al-Qur’an Babussalam.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan pendapat atau persepsi responden tentang apa yang diteliti.  

3. Dokumentasi 

Cara lain untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari responden 

adalah dokumentasi. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti melakukan 

dokumentasi dalam bentuk foto terkait dengan strategi pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Peneliti juga menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti, notulen, peraturan-peraturan, catatan harian, dokumen 

 

9Husaini Usman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial, h. 138. 
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di SMA Babussalam Selayar sesuai dengan pedoman observasi yang telah 

dipersiapkan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari hasil observasi yang sudah 

dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi 

berupa foto, buku, gambar, dan sebagainya untuk dianalisa dan diklasifikasikan 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Proses analisis 

data ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan 

permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta 

disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan.10 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa sejumlah 

data yang terkumpul melalui teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi 

disatukan menjadi satu kemudian dicoba untuk dibakukan, dipilah-pilah kemudian 

diolah sesuai jenis atau golongan pokok bahasannya. Karena data yang didapatkan 

masih dalam bentuk uraian panjang, maka perlu sekali untuk direduksi. Penyajian 

data ditujukan untuk langkah pengumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan 

 

10 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara, 2021). 
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kesimpulan. Selain mereduksi dan menyajikan data, tindakan selanjutnya adalah 

verifikasi dan menarik kesimpulan. 

Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan dan memeriksa kebenaran data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lalu disimpulkan. 

Simpulan tersebut tidak mutlak tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan 

berubah setelah diperoleh data yang baru. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan setelah semua data yang diperlukan 

rampung yaitu sebagai berikut: 

a. Reduction data (reduksi data) 

Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pusat 

perhatian pada penyederhanaan dan informasi yang memunculkan dari catatan-

catatan tertulis di lapangan.11 Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, 

merangkum, dicari tema dan polanya, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Tujuan yang akan dicapai akan memandu setiap peneliti dalam mereduksi data 

penelitianya, temuan merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu, ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan lalu menemukan segala 

sesuatu yang tidak dikenal, dipandang asing, dan belum memiliki pola, hal-hal 

tersebutlah yang harus diperhatikan peneliti dalam mereduksi data. 

b. Data display (penyajian data) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan 

antar kategori, uraian singkat, flowchart dan sejenisnya. 

 

11Bella Shavira Herman, ‘Pemanfaatan Aplikasi Youtube Sebagai Sarana Menyebarluaskan 

Berita Oleh Kompas Tv Biro Medan’, 2020. 
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Dengan mendisplay data, maka memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami pada tahapan sebelumnya. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualiatif adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang falid dan konsisten maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

saja dapat mendapat rumusan masalah sejak awal tetapi munkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukaka bahwa rumusan masalah dan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan.12 

Menarik kesimpulan ialah proses terakhir dan terpenting yang dilakukan 

dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diambil harus bisa diuji 

kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan lapangan yang 

sebenarnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (relibilitas), dan confirmability (objektivitas). Data penelitian 

kualitatif dapat dinyatakan kredibel atau dapat dipercaya apabila terdapat 

 

12 Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi 

Revisi (Prenada Media, 2018). 
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persamaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu 

triangulasi.13 

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan 

keraguan tersebut, tetapi masih ada yang belum mengetahui makna sesungguhnya, 

dan apa tujuan triangulasi di dalam sebuah penelitian, disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman tentang triangulasi. Hakikat tentang triangulasi merupakan sebuah 

pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat peneliti 

mengumpulkan dan menganalisis data. Ide yang menjadi dasarnya yaitu fenomena 

yang akan diteliti dan telah diteliti dapat dipahami dan dimaknai dengan baik, 

sehingga dapat diperoleh sebuah kebenaran dengan tingkatan yang lebih tinggi jika 

dilihat melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat beberapa 

fenomena dari sudut pandang akan memunculkan kemungkinan tingkat kebenaran 

yang diperoleh semakin dapat diandalkan. Oleh karena itu, triangulasi merupakan 

usaha untuk memeriksa kebenaran data atau informasi dari sudut pandang yang 

berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti.14 

Tujuan triangulasi data yaitu meningkatkan kekuatan metodologis, teoritis, 

maupun interpretatif dari penelitian ini. Pengujian keabsahan data menggunakan 

triangulasi menurut moleong adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai bandingan terhadap data tersebut. Sedangkan menurut Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

 

13Rika Octaviani and Elma Sutriani, ‘Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data’, 

2019. 

14Andarusni Alfansyur, Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, 

Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial” Jurnal Kajian, Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2 (December 2020): h. 146 -150. 
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memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.15 Triangulasi data 

terdiri dari: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu metode pengujian kredibilitas data dengan 

melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil data dari beberapa sumber kepala sekolah, pendidik atau tenaga 

pengajar, dan peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis dan dilakukan member check, untuk mengetahui 

apakah pemahaman penulis telah sesuai dengan yang disampaikan oleh 

narasumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data. Adapun teknik yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Sesuai dengan pengertian triangulasi itu sendiri, peneliti menguji 

kredibilitas data dengan melakukan pengumpulan data dengan waktu yang berbeda-

beda. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data 

pada tiga waktu yang berbeda pada masing-masing subjek penelitian. Secara umum 

dilakukan pada saat pagi, sore, dan malam hari.16 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Data sebagai uji 

keabsahan data, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

 

15 Muhammad Syahran, ‘Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif’, 

Primary Education Journal (Pej), 4.2 (2020), 19–23. 

16Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 340.  
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sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 
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BAB IV 

STRATEGI PENDIDIK DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

AKHLAK PADA PESERTA DIDIK DI SMAS AL-QUR’AN BABUSSALAM 

SELAYAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat SMAS al-Qur’an Babussalam 

Sejarah Pondok pesantren al-Qur’an Babussalam berdiri pada tahun 1995 

inspirasi awal berdirinya Pesantren al-Qur’an Babussalam di Kabupaten Selayar. 

Kota Yastrib yang menjadi kota tujuan Rasulullah saw. ketika meninggalkan Kota 

Mekkah, selain merupakan bagian dari ekspansi dakwah juga merupakan strategi 

untuk membangun kekuatan yang nantinya digunakan untuk menaklukkan Kota 

Mekkah. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya Fathu Mekkah pada tahun ke 13 

H. hal inilah yang mengilhami Bapak K. H. Mukhtar Adam sehingga beliau 

berkenan kembali ke Selayar, tempat kelahirannya, dan mendirikan Pesantren Al-

Qur’an Babussalam. Ini setelah beliau berhasil membangun Pesantren al-Qur’an 

Babussalam di Bandung Jawa Barat. Pada awalnya ide pendirian Pesantren al-

Qur’an Babussalam hanyalah sebuah wacana yang senantiasa beliau lontarkan di 

setiap pengajian terutama di masjid Nurul Hidayah Muhammadiah yang terletak di 

Bua-Bua. H. Mahmuddin Kebo, salah seorang muhsinin dan tokoh pendidik, 

menangkap ide itu dan menanggapinya secara serius. Diajaklah K.H. Muhtar Adam 

untuk mendiskusikannya lebih lanjut sambil menyusun langkah-langkah strategis 

untuk mewujudkan citacita mulia ini. 

Kehadiran Pesantren al-Qur’an Babussalam di Kab. Selayar diharapkan 

juga mampu berkiprah lebih banyak di tengah-tengah masyarakat. Kehadirannya 

harus menjadi Rahmatan lil alamin. Banyaknya penduduk selayar yang terjun di 

sektor pertanian memunculkan inspirasi baru di benak pimpinan. Lokasi 
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passanderang. Passanderang artinya tempat bersandar. Dipilihnya Passanderang 

sebagai lokasi Babussalam diharapkan agar semua penghuni pondok Babussalam 

dan penduduk Passanderang menjadikan al-Qur’an sebagai tempat bersandar 

mereka. Konon, inilah yang mengilhami sehingga Bapak K. H. Muhtar Adam 

memilih Passanderang sebagai lokasi Pesantren al-Qur’an Babussalam. Pada bulan 

September 2004 M, K. H. Muhtar Adam selaku pimpinan pusat mengirim seorang 

kadernya ke Babussalam Cabang Selayar, H. Dudi Hermawan Rasyid Lc, seorang 

alumnus Internasional Islamic University yang berada di Sudan, Afrika. Bapak Kiai 

Muhtar Adam sengaja mengirim H. Dudi Hermawan Rasyid, Lc ke Selayar untuk 

menjadi pimpinan Pesantren Babussalam Cabang Selayar setelah melihat kondisi 

guru beliau, K. H. Qadir Qasim yang nampak mulai uzur. Kedatangan Ust. Dudi 

Hermawan membawa suasana baru bagi perkembangan Pondok Perlu diketahui 

bahwa semenjak kepergian Bapak Kamaluddin Sese di bulan Maret 1992 roda 

kepemimpinan di dalam kampus berjalan apa adanya. Tidak adanya pimpinan yang 

berdomisili di dalam pondok telah membuat dinamika kampus berjalan tanpa 

perencanaan yang matang. Oleh sebab itu, hal pertama yang dilakukan oleh Ust. 

Dudi Hermawan ketika tiba di pondok Babussalam adalah: 1. Membuat formatur 

pengurus kampus yang baru, 2. Menyusun program kerja pengurus 

Setelah berjalan dari awal terbentuk sampai tahun 1997, pengurus pondok 

pesantren selayar membuka Lembaga Pendidikan dengan status sekolah menengah 

atas (SMA). Lembaga Pendidikan berstatus SMA tersebut diresmikan pada tanggal 

26-06-1997 dan diberi nama SMAS al-Qur’an Babussalam. Pembukaan SMA 

tersebut dilakukan pengurus pesantren berdasarkan beberapa pertimbangan 

diantaranya adalah desakan dan kehendak masyarakat pada saat itu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan analisis 
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data sesuai teknik analisis yang telah dipilih yaitu menggunkan teknik analisis 

kualitatif. Data yang dianalisis sesuai dengan data hasil penelitian dan mengacu 

pada rumusan masalah. Berikut ini hasil analisis peneliti.1 

2. Visi, Misi dan Tujuan Umum SMAS al-Qur’an Babussalam 

a. Visi 

Menjadi sekolah/Pendidikan terunggul dalam pengajaran al-Qur’an terpadu 

melalui lintas mahzab berbasis IMTAQ dan IPTEK.2 

b. Misi 

1. Menanamkan nilai-nilai akhlak karimah dan spiritual 

2. Menumbuhkan semangat berprestasi 

3. Meningkatkan kemampuan akademik dan intelektual IMTAQ dan IPTEK 

secara holistic. 

4. Menanamkan jiwa kepemimpinan 

5. Menjadikan Lembaga Pendidikan yang berkualitas dan mampu 

mengembangkan lingkungan/taman belajar yang bersih, sehat dan nyaman.3 

c. Tujuan Umum 

1. Menyiapkan generasi islam yang memiliki kecerdasan bukan hanya pada 

intelektual saja, tetapi juga termasuk spiritual, emosional sosial, dan 

berakhlak karimah. 

2. Meningkatkan kemampuan siswa agar mengembangkan dirinya sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Menyiapkan lulusan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yang 

bermutu, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

1Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam  

2ArsipTata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam 

3Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam 
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4. Siswa mampu bercakap bahasa Arab dan bahasa Inggris. 

5. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dalam lingkungan social, budaya, dan 

alam sekitar.4 

3. Keadaan Staf Pengajar dan Administrasi SMAS al-Qur’an Babussalam  

keadaan staf pengajar dan Administrasi SMAS al-Qur’an Babussalam  

No Nama Jabatan 

1 Dudi Hermawan Lc, M. Pd Plt. Kepala Sekolah 

2. Abdul Jabbar S. Pd. Wakil Kepala Sekolah 

3 Abdul Latif S. Pd Guru Mapel 

4 Adriansyah S. Pd. Guru Mapel 

5 Andi Fitriani S. Pd Guru Mapel 

6 Andi Irmayani S. Pd Guru Mapel 

7 Andi Nurmawanti S. Pd Guru Mapel 

8 Andi Nurmayani S. Pd Guru Mapel 

9 Ernawati S. Sos Staf Administrasi 

10 Fitriana S. Pd Guru Mapel 

11 Israwati S. Pd Guru Mapel 

12 Karyawati S. Pd Guru Mapel 

13 Kasmarani S. Pd Guru Mapel 

14 Nur Yasser Arafat S. Pd Guru Mapel 

15 Nur Faidah S. Pd Guru Mapel 

16 Salahuddin S. Pd Guru Mapel 

17 Sri Wahyuni S.E Guru Mapel 

18 Sariana S. Pd Guru Mapel 

 

4Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam 
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19 Sardiman Amijoyo S. Pd Guru Mapel 

20 Nadirah S. Pd. Guru Mapel 

4. 1 Keadaan Staf dan Administrasi SMAS al-Qur'an Babussalam 

Sumber Data: Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam  

4. Keadaan peserta didik SMAS al-Qur’an Babussalam 

No Kelas Jumlah 

1 X 39 

2 XI 39 

3 XII 32 

Jumlah 110 

4. 2 Keadaan Peserta Didik SMAS al-Qur'an Babussalam 

Sumber Data: Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam  

5. Sarana dan Prasarana SMAS al-Qur’an Babussalam  

Sarana Prasarana SMAS al-Qur’an Babussalam  

No Nama jumlah 
Kondisi 

baik Tidak baik 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 √  

2 Ruang Tata Usaha 1 √  

3 Ruang Kelas 6 √  

4 Ruang Perpustakaan 1 √  

5 Masjid Sekolah 1 √  

6 Ruang Laboratorium 1 √  

7 Ruang Guru 1 √  

8 Ruang Osis 1 √  

9 Ruang BK 1 √  

10 Ruang UKS 1 √  
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11 Kantin 2 √  

12 Ruang WC 5 √  

13 Komputer  √  

14 Printer 2 √  

15 Speaker/Pengeras Suara 2 √  

16 Kabel Sambung 2 √  

17 Madding Sekolah 1 √  

4. 3 Sarana dan Prasarana SMAS al-Qur'an Babussalam 

Sumber Data: Arsip Tata Usaha SMAS al-Qur’an Babussalam  

B. Strategi Pendidik dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Peserta Didik 

di SMAS al-Qur’an Babussalam  

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan 

mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam KBBI strategi adalah 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 

Sedangkan strategi penanaman nilai-nilai akhlak adalah kemampuan khusus 

seorang pendidik dalam membentuk akhlak peserta didik.5 

Syaiful Bahri Djamarah, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah 

metode, sedangkan secara umum strategi memiliki penertian suatu garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.6  

Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang tidak 

 

5Iis Mei Susilawati and Muhammad Harun, ‘Analisis SWOT Sebagai Dasar Strategi 

Branding Pada Madrasah Ibtidaiyah Alhidayah, Cireunde, Ciputat’, Tarbawi: Jurnal Keilmuan 

Manajemen Pendidikan, 3.01 (2017), 111–28. 

6Ani Widayati, ‘Metode Mengajar Sebagai Strategi Dalam Mencapai Tujuan Belajar 

Mengajar’, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 3.1 (2004). 
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selalu sama. Dalam konteks pengajaran strategi bias diartikan sebagai pola umum 

tindakan pendidik-peserta didik dalam mengatur aktivitas pengajaran. 

Dewasa ini secara praktis setiap orang tua dan pendidik dalam hal mendidik 

anak kelihatanya lebih mengutamakan aspek kognitif (pengetahuan) dibandingkan 

dengan menanamkan akhlak mulia pada anak. Pendidikan akhlak merupakan suatu 

usaha yang harus dilakukan oleh setiap unsur, baik itu orangtua, pendidik, dan 

masyarakat dalam rangka untuk membentuk dan membina budi pekerti yang baik, 

mulia, dan terpuji. Pendidik dalam membentuk akhlak yang baik dikalangan peserta 

didik dapat dilakukan dengan cara latihan atau membiasakan berbuat baik. 

Pendidikan akhlak bagi peseta didik sangat penting, sebab baik atau 

buruknya akhlak siswa merupakan cerminan dari berhasil atau tidaknya pendidikan 

agama. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya konfik, tawuran dan 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para remaja adalah akibat 

ketidakberdayaan sistem pendidikan agama di Indonesia. 

Pendidikan agama selama ini hanya menekankan kepada proses 

pentransferan ilmu kepada siswa saja, belum pada proses transformasi nilai-nilai 

luhur keagamaan kepada siswa, untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang 

berakhlak mulia. Pendidik dalam mendidik siswanya harus mempunyai visi yang 

jelas, dan salah satu visi utama yang harus dilakukan oleh guru dalam mendidik 

siswanya adalah menanamkan akhlak mulia.  

Pendidik dalam menanamkan akhlak mulia pada anak tidak dapat terlepas 

dari strategi yang digunakan guru dalam mendidik. Strategi merupakan komponen 

yang memiliki peran besar dalam mendidik siswa. Penggunaan strategi yang tepat 

diharapkan nantinya akan sangat membantu tingkat pemahaman dan pengamalan 

nilai-nilai akhlak pada peserta didik. 
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Berdasarkan hasil temuan oleh peneliti melalui observasi dilapangan 

mengenai strategi penanaman nilai-nilai akhlak di SMAS al-Qur’an Babussalam, 

bahwa kondisinya tergolong cukup baik, meskipun kondisi ini tidak dapat diukur 

dengan angka dan statistik, namun dapat diukur dari tingkah laku yang ditunjukkan 

oleh siswa dalam kehidupan sehari–hari di dalam sekolah maupun di 

rumah/lingkungan masyarakat. Kondisi akhlak dapat digambarkan bahwa ada 

beberapa siswa ketika berangkat kesekolah kadang terlambat, tidak taat pada tata 

tertip maupun peraturan yang telah ditetapkan disekolah, dan perilaku negative 

lainnya. Masih terdapat siswa yang belum terarah berperilaku mulia sesuai dengan 

ajaran Islam yang dianutnya. Kalau dilihat secara umum bahwa peserta didik di 

SMA Babussalam mayoritas mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Namun, 

masih ada juga sebagian siswa yang belum mentaati peraturan dengan tepat waktu 

disebabkan dengan kemalasan dan lain sebagiannya. 

Proses pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik 

tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh pendidik itu sendiri. Pendidik 

adalah faktor yang paling berperan dalam dunia Pendidikan, karena ditangan 

pendidik akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademik, skill 

(keahlian), kematangan emosional dan moral serta spiritual yang kuat. Oleh karena 

itu strategi pendidik harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian 

peserta didik secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi peserta 

didik. Sementara berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait strategi 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-

Qur’an Babussalam, ditemukan bahwa Strategi pendidik yang diterapkan pada 

peserta didik adalah sebagai berikut: 
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1. Strategi Keteladanan 

Keteladanan sebagaimana pendapat Hery Gunawan bahwa dalam 

penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta didik, keteladanan merupakan strategi 

yang lebih efektif dan efisien. Karena peserta didik pada umumnya cenderung 

meneladani (meniru) guru atau pendidiknya.7 Abdullah Nashih Ulwan 

mengemukakan bahwa Pendidikan dengan memberi teladan secara baik, 

merupakan faktor yang sangat memberikan bekas dalam memperbaiki anak, 

memberi petunjuk, dan mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat 

yang secara Bersama-sama membangun kehidupan.8 

Penanaman nilai-nilai akhlak dengan menggunakan strategi pendidik di 

SMAS al-Qur’an Babussalam tampak dari bagaimana pendidik memberikan contoh 

kepada peserta didik untuk berbicara kepada peserta didik dengan kata yang sopan, 

baik, cara berpakaian yang baik, dating tepat aktu di sekolah/disiplin. Ramayulis 

dalam bukunya menyebutkan ketauladanan pendidik terhadap peserta didik dapat 

membawa keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual 

dan social peserta didiknya.9 

Keteladanan adalah making something asan example (menjadikan sesuatu 

sebagai teladan). Dengan demikian keteladanan dalam seorang guru ini adalah 

segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, sikap, perbuatan, dan perilaku yang 

dapat ditiru atau diteladani oleh peserta didik. Adapun pendidik adalah pemimpin 

sejati, pembimbing, pengarah yang bijaksana, dan pencetak para tokoh. Jadi 

keteladanan seorang pendidik adalah contoh yang baik dari pendidik, baik yang 

 

7Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 265 

8Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, ter. Jamaluddin Miri (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2007), h. 81 

9Ali Mustofa, ‘Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam’, CENDEKIA: Jurnal 

Studi Keislaman, 5.1 (2019), 23–42. 
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berhubungan dengan perilaku, tutur kata, sikap, patuh pada peraturan maupun yang 

terkait dengan kedisiplinan yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik. Tenaga 

pendidik sebagai Opinion Leader (Pemimpin Opini) dalam linkugan institusi 

Pendidikan juga memiliki sentral dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. 

Keteladanan dalam diri pendidik berpengaruh pada lingkungan sekitarnya dan 

dapat memberi warna yang cukup besar kepada masyarakat dilingkungan tempat 

tinggalnya, bahkan keteladanan itu akan mengubah perilaku masyarakat peserta 

didik sebagai mana yang diamati olek peneliti bahwa keteladanan yang diberikan 

oleh pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam sudah cukup bagus.   

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari senin tanggal 

17 Juli 2023 di SMAS al-Qur’an Babussalam, peneliti melihat ada beberapa strategi 

yang digunakan pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik 

diantaranya adalah dengan menggunakan strategi keteladanan dan pembiasaan. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru Pendidikan 

Agama Islam, Dudi Hermawan Rasyid sebagaimana hasil pada kutipan wawancara 

berikut ini: 

Berkaitan dengan strategi keteladanan di SMAS al-Qur’an Babussalam 
khususnya bagi para peserta didik, maka kami para pendidik terlebih guru 
PAI harus mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik, 
baik itu masalah kedisiplinan, cara berpakian, sikap, dan perilaku baik 
lainnya. Dimana sudah ada nilai-nilai akhlak sudah ada pada diri pendidik, 
maka tidak akan sulit untuk menerapkan nilai-nilai akhlak kepada diri peserta 
didik. Jadi para pendidik di sekolah ini selalu ditekankan agar betul-betul 
memiliki keteladanan dan menjadi contoh, karena pada dasarnya pendidik itu 
ditiru atau menjadi model bagi para peserta didik. Jadi pendidik tidak akan 
berhasil dalam menanamkan nilai akhlak kepada peserta didik kalau pendidik 
sendiri tidak bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didiknya.10 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa keteladan 

memang merupakan strategi yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Sebagai 

orang yang sering dilihat oleh peserta didik, pendidik berperan penting guna 

 

10Dudi Hermaan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMAS al-Qur’an 

Babussalam, Wawancara, 17 Juli 2023 
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menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dalam hal ini, pendidik sebagai 

teladan utama haruslah untuk senantiasa menjaga segala ucapan dan perbuatannya 

agar para peserta didiknya terdorong untuk mengikuti akhlak gurunya tersebut dan 

menerapkannya dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini dipertegas oleh salah satu 

pendidik yang menyatakan bahwa: 

Sebelum menanamkan nilai akhlak kepada peserta didik, kita harus mulai dari 
diri sendiri. Barulah kita mengajarkannya kepada peserta didik.11 

Pernyataan pendidik di atas sesuai dengan apa yang peneliti temukan di 

lapangan, di mana peneliti melihat pendidik ikut serta dalam kegiatan shalat dzuhur 

berjama’ah di masjid. Pakaian yang digunakan pun sederhana dan sesuai dengan 

syari’at Islam. Begitupun juga dengan ketepatan waktu pendidik dalam memulai 

pembelajaran. 

Sikap santun juga terlihat dalam diri pendidik dalam lingkungan sekolah. 

Pendidik terlihat memiliki sikap yang ramah dan saling menjalin hubungan yang 

baik antara pendidik yang satu dan yang lainnya, juga saling menghormati satu 

sama lain. Dalam bertutur kata pun diutarakan dengan lemah lembut, tidak marah 

dan tidak berkata-kata kasar. Apabila berpapasan pendidik juga saling menyapa dan 

akan saling membantu apabila ada yang membutuhkan pertolongan. Meski posisi 

pendidik lebih tinggi dibanding dengan peserta didiknya, pendidik tetap 

memperlakukan para peserta didiknya dengan penuh kasih sayang dan bergaul 

dengan siapa saja tanpa memandang statusnya. Dalam hal ini pendidik telah 

mencerminkan sikap tawadhu dalam lingkungan sekolah. Perilaku ini menjadi 

gambaran dan mendorong para peserta didik untukberakhlak yang baik. Dimana 

terlihat para peserta didik juga memiliki hubungan pertemanan yang baik, berbicara 

dengan tidak mengeraskan suara atau berteriak-teriak, menghormati orang yang 

lebih tua seperti mencium tangan gurunya atau membukukan badan ketika melewati 

 

11Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023. 
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orang yang lebih tua dan memberikan bantuan baik terhadap guru juga teman-

temannya. 

Penjelasan di atas dipertegas oleh M. Ngalin Purwanto, mengatakan bahwa 

dalam berbagai hal dalam Pendidikan, keteladanan pendidik merupakan strategi 

Pendidikan yang sangat penting, bahkan yang paling utama. Seperti yang terdapat 

dalam ilmu jiwa, dapat diketahui bahwa sejak kecil manusia itu terutama anak-anak 

telah mempunyai dorongan meniru, dan suka mengidentifikasikan diri terhadap 

orang lain, terutama terhadap orang tua dan gurunya.12 

2. Strategi Pembiasaan 

Strategi keteladanan yang telah diterapkan oleh pendidik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam kemudian berlanjut pada tahap strategi pembiasaan. Hal ini 

dimaksudkan agar keteladanan yang telah dicontohkan oleh pendidik kepada 

peserta didik dapat kemudian menjadi kebiasaan yang baik. 

Menurut Heri Gunawan dalam bukunya Pendidikan Karakter dan 

Implementasi, mengatakan bahwa strategi pembiasaan merupakan teori yang 

membiasakan peserta didik untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, dan giat 

belajar, bekerja keras dan ikhlas, jujur dan tangung jawab atas segala tugas yang 

dilakukan. Strategi pembiasaan perlu dilakukan pendidik dalam rangka penanaman 

nilai-nilai akhlak, untuk membiasakan peserta didik melakukan perilaku terpuji 

(akhlak mulia).13 

 Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam Pendidikan dan pembinaan 

peserta didik. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik ialah 

terciptanya suatu kebiasaan bagi peserta didiknya yang sengaja dilakukan berulang-

ulang, agar sesuatu itu dapat berubah menjadi kebiasaan. Strategi pembiasaan 

 

12Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 208 

13Heri Gunawan, Pendidikan Karakter (Alfabeta, cv: Bandung, 2012), h. 94 
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(habituation) ini berintikan pengalaman. Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya 

pembiasaan berfungsi untuk penguat terhadap objek yang telah masuk dalam hati 

penerima pesan. Proses pembinaan menekankan pada pengalaman langsung dan 

berfungsi sebagai perekat antara tindakan akhlak dan diri seseorang.14 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan melalui metode observasi 

pada hari Rabu 19 Juli 2023 peneliti melihat pembiasaan-pembiasaan yang 

diterapkan di SMAS al-Qur’an Babussalam diantaranya adalah shalat jamaah, 

kultum, upacara bendera, pembiasaan untuk membaca doa sebelum dan sesudah 

pembelajaran, dan pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Hasil observasi tersebut 

di dukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Salahuddin yang mengatakan 

bahwa: 

Sebelum masuk kelas di SMA ini selalu melakukan apel pagi, dan tujuan dari 
apel pagi ini untuk mengecek serta membiasakan peserta didik agar lebih 
awal datang sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di SMA juga 
menerapkan adanya kesepakatan, kesepakatan itu dibuat oleh pendidik dan 
peserta didik. Misalnya perserta didik harus masuk kelas tepat waktu, peserta 
didik tidak boleh bercerita ketika jam pembelajaran sedang berlangsung, 
peserta didik tidak boleh keluar kelas tanpa izin dari pendidik, dan juga 
peserta didik tidak boleh menggangu temannya yang sedang belajar. Dan 
dengan kesepakatan ini bisa menimbulkan kesadaran terserdiri pada diri 
peserta didik dan diharapkan peserta didik terbiasa dengan kesepakatan yang 
telah dibuat. Di samping itu peserta didik juga diharuskan untuk sholat dzuhur 
secara berjamaah, sehingga peserta didik terbiasa disiplin shalat tepat waktu. 
Bahkan setelah shalat dzuhur kita mengadakan kultum dengan tujuan untuk 
melatih jiwa kepemimpinan peserta didik dan juga peserta didik memiliki 
kecakapan verbal sehingga peserta didik bisa berbicara di depan umum.15 

Melalui hasil wawancara tersebut peneliti memandang bahwa strategi 

pembiasaan pada SMAS al-Qur’an Babussalam sudah bagus, karena pembiasaan yang 

di berikan kepada siswa pada dasarnya untuk melatih kemandirian. dilakukan 

dengan berbagai kegiatan, seperti peserta didik sudah terbiasa shalat berjamaah, 

upacara bendera, gotong royong, kultum setelah shalat dzuhur, memberikan salam 

saat masuk kelas dan saat berjumpa, membuang sampah pada tempatnya, 

 

14Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, h. 123 

15Salahuddin, Wali Kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 2023 
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berpakaian rapi, berbahasa yang baik dan santun, jujur, rajin membaca, memuji 

kebaikan orang lain, terbuka dengan saran dan kritikan orang lain, datang tepat 

waktu, bekerja sendiri, bertanya, kerja secara kelompok, berfikir kritis, dan mandiri.  

Dari penemuan peneliti yang terkait strategi pembiasaan yang diterapkan di 

SMAS al-Qur’an Babussalam, pembiasaan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh 

pendidik dengan pengulangan secara terus-menerus dalam memberikan sebuah 

pembelajaran, sehingga menumbuhkan perilaku luhur yang tertanam dalam jiwa 

peserta didik. Pada strategi pembiasaan ini menunjukkan bahwa adanya perubahan 

sikap dan perilaku yang relatife menetap dan bersifat otomatis yang ditunjukkan 

oleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. 

Penjelasan di atas dipertegas oleh Mulyasa bahwa dalam bidang psikologi 

Pendidikan strategi pembiasaan dikenal dengan istilah operan conditioning, 

mengajarkan peserta didik untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat 

belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang 

diberikan.16 

3. Penanaman Nilai-nilai Akhlak pada Peserta Didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam 

Penanaman nilai-nilai akhlak merupakan kegiatan yang didalamnya ada 

proses penanaman moral atau proses pembentukan sikap, perilaku, dan melatih 

kecerdasan intelektual pesserta didik. Tetapi dunia pendidikan saat ini banyak 

mengabaikan tentang penanaman nilai-nilai akhlak. Kebanyakan asspek yang 

diunggulkan adalah dalam hal intelektual agar peserta didik mendapat nilai bagus 

dan lulus ujian. Sedangkan, kemampuan intelektual bukanlah segala-galanya, ada 

sebuah kemampuan lain yang layak diperhitumgkan yaitu kemampuan emosional. 

 

16Fifi Rofiatul Himmah, ‘Strategi Kepala Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter Religius Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 5 Jember.’ (Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 
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Karena disadari bahwa eksistensi seseorang bukan hanya dilihat melalui 

kemampuan kognitif yang dicapainya namun lebih dari itu memerlukan sisi 

emosional yang perlu dikelola dengan baik. Dan posisi penanaman nilai-nilai 

akhlak berada pada aspek tersebut. 

Berlatar belakang dari maraknya tawuran, konflik, dan kekerasan lainnya 

yang terjadi saat ini tentu harus segera ditanggulangi. Jika tidak maka akan 

berdampak fatal pada eksistenssi suatu bangsa. Oleh karenanya diperlukan 

penanaman nilai-nilai akhlak. 

Penanaman nilai-nilai akhlak dilaksanakan secara terintegrasi untuk 

pembentukan watak kepribadian peserta didik secara utuh yang tercermin pada 

perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya 

yang baik. Penanaman nilai-nilai akhlak merupakan upaya membentuk kepribadian 

pada peserta didik, baik nilai pengetahuan, kesadaran diri maupun tindakan, yang 

selanjutnya peserta didik diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai tersebut 

terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun 

bangsa melalui sikap, perasaan perkataan dan perbuatannya. 

Sehingga melalui penanaman nilai-nilai akhlak, seorang anak menjadi 

cerdas intelegensinya dan juga emosionalnya. Kecerdasan emosi adalah bekal 

terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena dengan 

kecerdasan emosi seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam 

tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terkait dengan hal 

itu pada bagian ini akan dipaparkan temuan hasil peneliti selama penelitian ini 

berlangsung. Khususnya yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai akhlak di 

SMAS al-Qur’an Babussalam. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui observasi 

secara langsung tentang penanaman nilai-nilai akhlak oleh pendidik kepada peserta 



80 
 

 
 

didik di SMAS al-Qur’an Babussalam, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait 

serta pengumpulan dokumen-dokumen dan foto-foto yang tersedia.  

Penanaman Nilai-Nilai Akhlak oleh pendidik kepada peserta didik di SMAS 

al-Qur’an Babussalam terdiri dari beberapa aspek yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Nilai akhlak sabar 

Salah satu akhlak terpuji yang harus ditanamkan dalam diri seseorang 

adalah sabar. Luwis Ma’luf mengatakan bahwa sabar secara bahasa dapat diartikan 

menahan atau mengendalikan. Sementara itu sabar secara istilah dapat dimaknai 

sebagai usaha untuk menahan diri atau mengendalikan diri dalam menghadapi 

godaan dan cobaan demi mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian sabar 

meliputi sifat yang dimulai dengan usaha atau ikhtiar dan diakhiri dengan sikap 

ikhlas dan ridha ketika sedang diberi ujian atau cobaan dari Allah swt. Sabar 

merupakan aspek penentu dan dasar dari akhlak seseorang.17  

Sabar merupakan salah satu dari akhlak karimah, yang mana perilaku sabar 

harus ada pada diri setiap individu dalam menjalani kehidupan. Seorang peserta 

didik pun harus memiliki sifat sabar dalam mencari ilmu, sifat sabar tidak beitu saja 

ada dalam diri individu namun perlu meneladani dan pembiasaan. Selain 

pengajaran materi di dalam kelas, sabar juga diajarkan dalam berperilaku sehari-

hari.  Sifat sabar akan membuat manusia hidup dengan penuh ketenangan dan selalu 

bersyukur atas apa yang ditimpakannya. Hal ini tentu baik untuk ditanamkan pada 

peserta didik. Dengan cara melatih peserta didik membiasakan hal-hal yang baik, 

bertingkah laku sopan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. 

Untuk itu pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. 

Melalui contoh yang ditunjukkan kepada peserta didik, maka peserta didik akan 

 

17Wahyuni, Nurul, and Fadriati Fadriati. "Integrasi Konsep Sabar dalam Pendidikan 

Akhlak Dan Psikologi." Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi 5.2 (2022): 116-123. 
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melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh pendidik. Peserta didik akan 

tumbuh dengan baik dan berakhlak mulia seperti tokoh panutannya. 

Seperti hasil observasi yang peneliti lakukan di SMAS al-Qur’an Babussalam 

menunjukkan bahwa, untuk menumbuhkan perilaku sabar saat belajar pendidik 

mengajarkan kepada peserta didik untuk tidak mudah mengeluh atau emosi. 

Misalnya dalam diskusi di kelas terkadang terjadi perbedaan argumen antar siswa, 

namun walau berbeda argumen mereka tidak mudah tersulut emosi dan mereka bisa 

saling toleransi terhadap sesama. Jika ada kelompok yang menemukan kesulitan 

meminta bantuan ke kelompok lain, agar tumbuh rasa kekeluargaan dan tolong 

menolong.  

Untuk menanamkan nilai akhlak sabar kepada peserta didik, pendidik 

menggunakan dua strategi yaitu strategi keteladanan dan strategi pembiasaan. 

1. Strategi keteladanan dalam menanamkan nilai sabar 

Seorang pendidik harus bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didik, 

pendidik yang memiliki akhlak yang baik maka akan membentuk peserta didik yang 

berakhlakul karimah, terutama guru PAI yang mengajarkan materi mengenai akhlak 

harus bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Dalam pandangan Ki Hajar 

Dewantara bahwa tut wuri handayani tidak bisa di pisahkan dari konsep pendidikan 

ing ngarso sung tulodho, ing madya mangon karsa, tut wuri handayani. Ing ngarso 

sung tulodo berarti apabila pendidikan berada di depan ia harus memberikan contoh 

yang baik terhadap anak didiknya. Ing madya mangun karso, berarti apabila 

pendidik berada di tengah-tengah bersama peserta didik, ia harus mendorong 

kemauan peserta didik, membangkitkan kreatifitas dan hasrat untuk berinisiatif dan 
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berbuat. Tut wuri handayani ketika berada di belakang pendidik harus dapat 

berperan sebagai pendorong, pendukung, dan pelindung bagi peserta didik.18 

Terkait dengan penggunaan strategi keteladan dalam penerapan nilai akhlak 

sabar ini, salah satu pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam mengatakan bahwa: 

nilai kesabaran ini kita tanamkan kepada diri peserta didik agar mereka bisa 

tahan dan siap untuk mengikuti aturan-atuan yang berlaku di pesantren karena 

kebetulan para peserta didik ini mondok dan tentu itu tidak sama dengan 

peserta didik yang tinggal di luar atau peserta didik yang sekolah di luar 

SMAS al Qur’an Babussalam. Nah ini betul-betul kesabaran sangat penting, 

sabar dalam pengertian mereka harus tahan, kuat untuk betah berada di 

pesantren. Kedua merek juga harus sabar mengikuti pembelajaran-

pembelajaran yang dilaksanakan terutama dalam pembelajaran PAI apalagi 

dimateri-materi yang mungkin menurut beberapa peserta didik materi ini 

kurang begitu menarik seperti sejarah misalnya, terus masalah fiqih nah kita 

strateginya tentu melakukan metode atau model yang menarik bagi mereka. 

Nah di sini tentu kembali pendidik harus tetap memiliki strategi keteladanan 

dalam hal bagaimana menerapkan nilai-nilai sabar pada diri peserta didik dan 

hanya orang bersabarlah yang bisa beruntung.19 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Jabbar di atas dapat 

dipahami bahwa teladan sangat penting dalam mengajarkan kesabaran pada peserta 

didik, karena sabar tidak hanya materi saja yang di ajarkan melainkan penerapan 

dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Dalam mengajarkan kesabaran Bapak 

Abdul Jabbar selalu memberi motivasi dan membimbing peserta didik untuk 

memiliki pribadi yang kuat dan senantiasa berperilaku sabar. 

Kemudian pendidik lain menyatakan bahwa: 

Mengenai nilai sabar, sangat saya tekankan dalam pembelajaran di kelas saya 
karna saya meyakini bahwa ilmu dan adab harus berjalan seimbang untuk 
menggapai kesuksesnya kehidupan peserta didik. Hal ini menjadi tangung 
jawab serta tugas bagi diri saya sebagai pendidik PAI di sekolah ini untuk 
selalu mengawasi serta memeperhatikan perkembangan akhlak peserta didik 
di lingkungan sekolah agar peserta didik mampu tumbuh dan berkembang 

 

18Deasy Irawati, Siti Masitoh, and Mochamad Nursalim, ‘Filsafat Pendidikan Ki Hajar 

Dewantara Sebagai Landasan Pendidikan Vokasi Di Era Kurikulum Merdeka’, JUPE: Jurnal 

Pendidikan Mandala, 7.4 (2022). 

19Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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secara optimal dan efektif setara dengan ilmu dan adab pada nilai 
kemanusian.20 

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pendidik di 

SMAS al-Qur’an Babussalam di atas dapat kita ketahui bahwasanya pendidik sudah 

mengajarkan dan merepakan tentang nilai-nilai keteladanan dalam pembelajaran 

Pendidikan agama islam, hal ini dilihat dari pendidik saat melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Dari analisis wawancara dan observasi pada pendidik di 

SMAS al-Qur’an Babussalam, terlihat setiap pembelajaran berlangsung pendidi selalu 

menekankan dan selalu memberi sikap serta tindakan penerapan tentang nilai-nilai 

akhlak dengan memberikan keteladanan pada peserta didik, dimana peserta didik 

juga harus aplikasikan di kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun 

di luar lingkungan sekolah. 

2. Strategi pembiasaan dalam menanamkan nilai sabar 

Penanaman akhlakul karimah sejak usia dini akan membantu peserta didik 

untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat. Hal ini dilakukan supaya peserta didik terbiasa berperilaku 

yang mencerminkan nilai-nilai agama. Peserta didik harus terbiasa menghormati 

orangtuanya sendiri, menghormati tamu, menghormati pendidik, bersopan santun 

kepada teman, dan tetangga serta sudah terbiasa pula bersabar. Penanaman akhlak 

sejak usia dini memiliki makna yang sangat penting. Dan pada periode ini kepekaan 

peserta didik terhadap lingkungan sangat tajam, maka yang ia ambil dari 

lingkungan dan terbiasa melakukannya akan sulit dihilangkan pada usia-usia 

berikutnya. 

Sabar adalah bentuk menahan diri dari segala cobaan yang dihadapinya. 

Bukan hanya pada saat seseorang ditimpah musibah, melainkan ketika ia mendapat 

 

20Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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nikmat dari Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak pernah 

mengeluh serta selalu bersyukur terhadap apa yang telah ditimpakan kepada 

hambanya, dengan tujuan mengharapkan ridha-Nya untuk kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Peserta didik harus mulai diajarkan untuk bersabar sejak usia dini dan 

pendidik dapat mengajarkan anak untuk bersabar melalui kegiatan atau aktivitas 

sehari-hari peserta didik. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMAS al-Qur’an Babussalam 

mengenai perilaku sabar yang diajarkan melalui strategi pembiasaan yakni: 

Pertama, pemberian kegiatan rutin. Pembiasaan yang dilaksanakan dari 

kegiatan rutin dalam menanamkan perilaku sabar di SMAS al-Qur’an Babussalam 

yakni pembiasaan perilaku sabar yang dilakukan pendidik saat belajar yang 

dilaksanakan dengan pendidik mengajarkan peserta didik untuk tidak mudah 

mengeluh ketika tidak bisa melakukan hal yang di inginkan. Kemudian pendidik 

memberikan pembelajaran seperti mengajarka kisah tentang keutamaan bagi orang 

yang bersabar. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Andi Nurmayani, yakni: 

Penanaman perilaku sabar yang dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas 
seperti pendidik menjelaskan pemahaman tentang sabar, mengapa harus 
bersabar, pemberian contoh tingkah laku bersabar, akibatnya kalau tidak 
bersabar, serta bagaimana kalau kita tidak bersabar.21 

Hasil wawancara di atas kemudian didukung dengan hasil observasi yang 

peneliti lakukan pada Senin 17 Juli 2023 hasil pengamatan peneliti tersebut 

menunjukkan bahwa perilaku sabar melalui pembelajaran di kelas sesuai materi 

yang pendidik ajarkan seperti mengajarkan kepada pesera didik belajar dari 

kegagalan. pendidik mengajarkan peserta didik bahwa kegagalan adalah normal 

dari suatu proses belajar. Pembiasaan lain yang dilakukan oleh pendidik dalam 

menanamkan nilai akhlak sabar kepada peserta didik adalah dengan meceritakan 

cerita-cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh terkenal yang mencapai kesuksesan 

 

21Andi Nurmayani, Guru Sejarah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 17 Juli 2023 
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melalui kesabaran dan ketekunan. Hal ini dapat memberikan contoh nyata tentang 

bagaimana nilai sabar berkontribusi pada pencapaian tujuan. 

Kedua, pemberian motivasi atau dorongan. Hal tersebut diutarakan oleh 

Dudi Hermawan Rasyid yang mengatakan bahwa: 

Pada SMAS al-Qur’an Babussalam pelaksanaan praktek pembiasaan dalam 
menumbuhkan perilaku sabar dilaksanakan dengan memberi motivasi pada 
peserta didik agar bersedia melaksanakan perilaku sabar diterapkan di 
sekolah, pendidik memberi nasihat serta dorongan supaya mereka senantiasa 
mengamalkannya.22 

Hasil wawancara tersebut, diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti 

lakukan yang menunjukkan jika setiap pertemuan pendidik selalu memberikan 

arahan untuk selalu berperilaku sabar dalam segala hal dan yang terlihat dari 

kebiasaan peserta didik juga terlihat menuruti apa yang diperintahkan pendidik.  

Ketiga, kegiatan terprogram. Tahap pengubahan perilaku khususnya 

perilaku sabar ini dilaksanakan dengan memberikan stimulus atau rangsangan 

terhadap peserta didik guna menerapkan perilaku sabar. Pada proses perubahan 

perilaku ini terjadi karena direncanakan oleh pendidik di sekolah agar peserta didik 

mendapatkan tujuan tertentu agar dapat sesuatu bernilai baginya dalam 

mengaplikasikan perilaku sabar di kehidupan sehari-hari.  

Seperti yang diuraikan oleh Abdul Jabbar, yakni: 

untuk menerapkan nilai sabar dengan pembiasaan saya kira kalau kita di 
sekolah yang berbasis pondok ini tentu banyak sekali nilai-nilai kesabaran 
dalam bentuk pembiasaan misalnya bangun subuh, shalat subuh berjamaah 
bahkan shalat tahajud kemudian shalat tepat pada waktunya, apalagi peserta 
didik kita kan istilahnya mereka sudah tau apa kegiatan aktifitas dari bangun 
tidur sampai tidur kembali itu sudah 24 jam terjadwal. Nah di situ ada nilai-
nilai pembiasaan, pembiasaan di bidang ibadah shalat misalnya tadi secara 
berjamaah, menghafal al-Qur’an membaca mempelajari sesuai dengan 
jadwalnya masing-masing, makan tepat waktu, kemudian juga untuk 
pembelajaran formalnya atau pembelajaran pesantren itu sudah jelas 
waktunya. Disamping itu juga nilai-nilai akhlak moral termasuk tadi nilai 
kesabaran harus tahan banting harus kuat dengan kondisi aktivitas atau 
aturan-aturan yang berlaku di pesantren atau sekolah dan ini suatu sisi cara-

 

22Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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cara strategi melalui pembiasaan dalam membentuk nilai-nilai kesabaran 
pada diri peserta didik apalagi mereka tingggal jauh dari orang tua mereka 
harus kuat.23 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, strategi 

pembiasaan termasuk usaha agar bisa menumbuhkan perilaku sabar peserta didik, 

karena dari kebiasaan secara berkelanjutan dilakukan mampu menjadikan perilaku 

baik bagi peserta didik. Strategi pembiasaan yang dilaksanakan di SMAS al-Qur’an 

Babussalam, pada dasarnya sebagai sarana bagi para peserta didik untuk melatih diri 

dalam pembentukan perilaku sabar. 

b. Nilai Akhlak Rasa Hormat 

Rasa hormat adalah suatu sikap penghargaan, kekaguman, atau 

penghormatan kepada pihak lain. Rasa hormat sangat penting dalam kehidupan 

sehari hari. Peserta didik biasa diajarkan untuk menghormati orangtua, saudara, 

guru, orang dewasa, aturan sekolah, peraturan lalu lintas, keluarga, dan budaya serta 

tradisi yang dianut dalam masyarakat. Begitu pula, penghargaan terhadap perasaan 

dan hak-hak orang lain, pimpinan, bendera negara, kebenaran, dan pandangan 

orang lain sekalipun mungkin berbeda dengan pandangan kita. 

Nilai-nilai hormat menghormati perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-

hari dan salah satu cara yang efektif adalah mengintegrasikan nilai-nilai rasa hormat 

ke dalam pembelajaran. Menanamkan nilai-nilai akhlak melalui aktivitas 

pembelajaran berarti berupaya menanamkan rasa hormat itu dalam kehidupan 

setiap individu peserta didik termasuk tugas ekstrakurikuler yang dilakukan sendiri 

atau bersama dengan teman kelompok seharusnya menggambarkan interaksi 

dengan penuh rasa hormat kepada sesama.  

Interaksi yang menggambarkan rasa hormat itu terbangun dengan baik 

ketika telah dipahami secara mendalam sehingga terbawa ke dalam sikap dan 

 

23Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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perilaku. Oleh karena itu, sekolah juga berperan dalam melakukan deradikalisasi 

pemahaman keagamaan yang menjurus pada hilangnya rasa hormat-menghormati 

kepada sesama manusia walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu, atau bhinneka 

tunggal ika. Ajaran agama islam menjunjung tinggi perbedaan yang 

mengedepankan harmonisasi dalam kehidupaan sehari-hari 

Penanaman rasa hormat pada peserta didik sangat penting sebagai upaya 

membantu peserta didik mencapai perkembangan moral yang baik. Setiap nilai 

hidup yang dipelajari oleh peserta didik di masa kecilnya akan menjadi dasar bagi 

yang diadopsi pada masa anak-anak akan dibawa hingga dewasa dan sangat 

memengaruhi keputusan dan pemikiran anak 

Pentingnya memiliki nilai akhlak rasa hormat bagi setiap peserta didik 

ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam realita. Ini tidak hanya 

diakibatkan oleh satu perilaku menyimpang, tetapi akibat berbagai bentuk 

pelanggaran terhadap aturan beragama, norma masyarakat, atau tata tertib sekolah 

yang dilakukan oleh peserta didik. 

Menurut Thomas licona sikap hormat berarti menunjukkan penghargaan 

kita terhadap harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita. Lain halnnya di 

SMAS al-Qur’an Babussalam masih ada beberapa peserta didik yang kurang 

menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara denga Dudi 

Hermawan Rasyid: 

Dalam proses belajar etika dalam berbahasa peserta didik merasa tidak 
bersalah ketika ditegur, cenderung melawan jika dinasehati yang ketika 
berpapasan dengan pendidik mereka jarang mengucapkan salam.24 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyadari perlunya 

peningkatan nilai-nilai akhlak yang harus dilakukan oleh pendidik untuk 

menghilangkan sikap-sikap dan perilaku kurang tepat yang dilakulakan oleh peserta 

 

24Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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didik. Untuk menanamkan nilai akhlak rasa hormat kepada peserta didik, pendidik 

menggunakan dua strategi yaitu strategi keteladanan dan strategi pembiasaan. 

1. Strategi keteladanan dalam menanamkan nilai rasa hormat 

Menanamkan sikap hormat dalam membentuk manusia yang berakhlak 

merupakan suatu upaya yang sistematis dengan memasukkan nilai-nilai dalam 

kehidupan, baik berupa etika, estetika, budaya, maupun agama. Sikap hormat 

penting untuk diinternalisasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan sangat berperan sebagai tangga awal dalam mewujudkan manusia yang 

berakhlak mulia.25 

Bentuk keteladanan pendidik dalam menanamkan nilai akhlak rasa hormat 

dapat dilaksanakan dengan cara pembiasaan dan pendekatan kepada peserta didik 

Selain itu, pendidik juga memberikan teladan menggunakan waktu secara efektif, 

keteladanan akhlak mulia, keteladanan menanamkan kejujuran, dan keteladanan 

dalam keberanian sebagai upaya pembentukan akhlak rasa hormat kepada peserta 

didik yang tersirat baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran.26 

Pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanaman nilai-

nilai akhlak terutama pada sikap hormat peserta didik. Pendidik harus mampu 

menjadi tauladan atau contoh sekaligus menjadi pembimbing dalam penanaman 

sikap ini. Setiap perilaku pendidik akan diperhatikan dan menjadi contoh untuk 

siswa dalam berperilaku. Seperti halnya pernyataan dari Abdul Jabbar selaku wakil 

kepala sekolah sebagai berikut: 

Pendidik bukan hanya menyalurkan ilmu saja, melainkan juga memberikan 
arahan dan bimbingan kepada peserta didik dalam memperbaiki pribadi 
peserta didik tersebut. Pendidikan yang berhasil itu bukan hanya ketika 

 

25Toni Ardi Rafsanjani and Muhammad Abdur Razaq, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman 

Terhadap Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kriyan Jepara’, Profetika: Jurnal 

Studi Islam, 2019, 16–29. 

26Endah Purwanti and Dodi Ahmad Haerudin, ‘Implementasi Pendidikan Karakter 

Terhadap Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan Dan Keteladanan’, ThufuLA: Jurnal Inovasi 

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, 8.2 (2020), 260–75. 
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peserta didik tersebut memiliki prestasi yang gemilang, melainkan juga 
memiliki sikap dan kepribadian yang baik. Ada beberapa langkah dalam 
membentuk pribadi peserta didik tersebut. Sebelum melangkah lebih dalam 
lagi, seorang pendidik harus mempunyai pribadi yang baik yang nantinya 
akan dijadikan contoh oleh peserta didik.27 

Kemudian ditambahkan oleh bapak Salahuddin yang menyatakan bahwa: 

Kita perlu memberi contoh keteladanan pada peserta didik mungkin mulai 
dari para pendidik bagaimana menghargai, menghormati kepala sekolah 
sebagai pimpinannya, menghargai menghormati perbedaan pendapat 
kalaupun ada terjadi perbedaan pendapat dalam ketika bemusyaarah atau 
rapat dan lain sebagainya. Lalu kita tanamkan nilai-nilai rasa hormat  kepada 
peserta didik dengan memberikan pemahamn-pemahaman kepada mereka 
agar mereka memiliki rasa hormat  apalagi dalam profil pancasila itu 
disinggung  dinantaranya bahwa pelajar itu harus bertakwa beriman dan 
berakhlak mulia, bahkan ada bekbinekaan global itu menghormati perbedaan 
jadi kita tanamkan kepada peserta didik misalnya  ketika ada temannya 
menjawab pertanyaan atau ketika  di kasih pertanyaan itu kita harapakan 
peserta didik yang lain harus diam  tidak boleh mengganggu apalagi tidak 
mendengarkan, tetapi kita mengarahakn kepada yang lain untuk 
mendengarkan itukan termasuk bagaimana kita menghormati menghargai 
pendapat temannya melalui diskusi kita juga menerapkan rasa hormat kepada 
temannya terlebih kepada guru dan orang tua.28 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya 

memang dalam penanaman sikap hormat peserta didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam ini pendidik melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah 

memberikan tauladan atau contoh bagaimana cara berbicara dengan orang lain 

secara sopan. Yakni ketika pendidik sedang berinteraksi dengan peserta didik, 

pendidik terlebih dahulu mengawali pembicaan dengan bahasa yang lebih halus 

kepada peserta didik. Sebuah teladan dari pendidik bukan hanya sebuah kata-kata 

yang terucap melainkan sebuah perilaku atau tindakan yang ditunjukkan secara 

nyata atau langsung dan juga harus dibiasakan oleh pendidik.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di atas maka dapat 

kita ketahui bahwa, sebelum memberikan teladan pada peserta didik sangat penting 

bagi pendidik untuk memulai dari dirinya terlebih dahulu, sebab penanaman nilai-

 

27Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 

28Salahuddin, Wali Kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 2023 
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nilai akhlak dipastikan gagal jika pendidik hadir tanpa akhlak yang nyata. 

Sebaliknya, penanaman nilai akhlak akan berhasil di tangan pendidik yang 

memiliki kebeningan hati, jiwa yang suci, dan sikap dan perilaku yang berbudi.  

Sikap hormat yang dimiliki oleh peserta didik tidak bisa terbentuk tanpa 

adanya peran seorang pendidik. Strategi utama dalam penanaman nilai akhlak 

antara lain membekali peserta didik dengan nilai-nilai akhlak mulia melalui 

berbagai strategi dan media pembelajaran, membekali peserta didik tentang nilai 

etika dan moral, serta membiasakan peserta didik melakukan keterampilan-

keterampilan berperilaku baik. 

2. Strategi pembiasaan dalam menanamkan nilai rasa hormat 

Menurut Rebber, yang di kutip oleh Tohirin dalam buku Psikologi 

Pembelajaran PAI, pembiasaan adalah sejumlah perilaku atau respons yang 

membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat.29 Menurut Muhammad 

Rosyid Dimas pembiasan adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan hal 

tertentu sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging, sehingga dalam 

melakukannya tanpa arahan lagi.30 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembiasaan merupakan perilaku yang 

direncanakan untuk mempengaruhi seseorang yang dilakukan secara sengaja 

dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi orang yang 

dipengaruhi. Dengan kata lain pembiasaan adalah tindakan yang dilakukan secara 

teratur. Dengan kebiasaan yang dilakukan seseorang, maka orang tersebut dalam 

melakukan kebiasaanya tanpa berpikir panjang, karena sudah menjadi 

kebiasaannya. 

 

29Kurniawan, Septian, Akmal Rizki Gunawan, and Yoyo Hambali. "Peran Kegiatan 

Manaqib Dalam Pembentukan Karakter Islami Di Pondok Pesantren Fajar Dunia." Turats 16.1 

(2023): 40-48.  

30Selly Sonia, Tajuddin Nur, and Yayat Herdiana, ‘Pembentukan Karakter Religius Siswa 

Melalui Metode Pembiasaan Di MTs Al-Fathimiyah Karawang’, FONDATIA, 6.3 (2022), 702–13. 
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Tujuan pembiasaan pada peserta didik adalah agar peserta didik terlatih 

dalam sebuah tujuan, sehingga peserta didik benar-benar menanamkan kebiasaan 

itu dalam dirinya dan akan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan bagi peserta 

didik tersebut. Pembiasaan menjadi cara yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak pada peserta didik. Peserta didik akan menyerap dengan cepat apa yang 

didengar atau dilihatnya, kebiasaan yang baik yang dilihat dan didengar oleh 

peserta didik akan menjadi kebiasaan yang baik pula. Proses ini merupakan proses 

modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses 

mencontoh. 

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMAS al-Qur’an Babussalam 

memperlihatkan bahwa masih ada beberapa oknum peserta didik yang berbuat 

kurang etis seperti membeda-bedakan ras warna kulit atau dari daerah kepulauan 

atau daratan, dari keluarga mampu atau mampu. Tentu fenomena tersebut yang 

harus diubah oleh pendidik agar peserta didik dapat memiliki akhlak yang baik. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam untuk 

membentuk nilai rasa hormat peserta didik adalah dengan menggunakan strategi 

pembiasaan. Seperti yang dikatan oleh Dudi Hermaan Rasyid: 

Jadi kita biasakan pertama ketika ketemu dengan pendidik mengucapkan 
salam, menyalaminya bahkan mencium tangannya, itukan menghormati jadi 
salah satu strategi melalui pembiasaan ketika bertemu dengan pendidik 
khususnya juga bertemu dengan sesama temannya mengucapkan salam, 
kedua ketika melakukan diskusi tanya jawab di kelas mereka juga dibiasakan 
mendengar, menghormati dan membiarakan temannya menyampaikan 
pendapat tidak mengganggu mereka. Kemudian tentu kita disini tidak boleh 
ada diskriminasi apalagi kalau membulli tidak boleh membuli temannya 
misalnya jika ada yang kekurangan atau cacat misalnya. Jadi kita biasakana 
seperti itu sehingga mereka memiliki rasa hormat kepdada terutama yang 
lebih tua atau yang lebih besar dari mereka kemudian juga mereka punya rasa 
empati menyayangi orang-orang atau adek kelasnya.31 

Adanya pembiasaan yang berulang-ulang seperti yang diutarakan oleh 

pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam di atas akan menjadikan peserta didik 

 

31Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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terbiasa dengan apa yang dilakukan. Pembiasaan merupakan salah satu strategi 

pendidik yang sangat penting. Peserta didik perlu dibiasakan pada sesuatu yang 

baik, sehingga jiwa peserta didik dapat menunaikan kebiasaan itu dengan mudah 

dan tanpa berpikir panjang atau dengan usaha keras. Peserta didik yang sudah 

mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan 

senang. 

Sebagaimana temuan peneliti di lapangan setelah pendidik menerapkan 

strategi pembiasaan untuk menanamkan nilai akhlak rasa hormat kepada peserta 

didik menunjukkan bahwa, setiap peserta didik yang bertemu dengan pendidik 

selalu mengucapkan salam dan berjabat tangan dan mencium tangan pendidik 

bahkan peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam juga terbiasa menyambut 

dengan salam dan membungkukkan badan terhadap tamu yang datang termasuk 

ketika peneliti terjun di lapangan, yang menggugah rasa penasaran peneliti sehingga 

mencari lebih jauh terkait potret tersebut, yang ternyata merupakan pembiasaan 

yang dilakukan oleh pendidik untuk melatih akhlak peserta didik sebagaimana 

disampaikan oleh Abdul Jabbar selaku wakil kepala sekolah: 

menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang harmonis, dengan 
membiasakan diri untuk peduli terhadap sesama, serta menanamkan rasa 
hormat peserta didik, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembiasaan 
mengucapkan salam setiap bertemu dengan pendidik.32 

berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di atas dapat 

dilihat bahwa pendidik telah berhasil menanamkan nilai akhlak rasa hormat kepada 

peserta didik yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari peserta 

didik, dimana awalnya peserta didik terlihat acuh terhadap orang lain namun kini 

peserta didik mampu menunjukkan rasa hormat yang tinggi baik kepada pendidik 

maupun kepada teman-temannya. 

c. Nilai Akhlak Saling Menasehati 

 

32Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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Muhsin menjelaskan bahwa menasehati merupakan salah satu sikap yang 

digunakan kaitannya dengan sesama. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika 

menasehati orang lain adalah tutur kata, apabila seorang menasehati orang lain 

dengan cara yang baik maka akan dapat diterima pula dengan baik.33 

Akhlak utama sebuah nasehat adalah menggunakan perkataan lembut dan 

mengandung motivasi tidak ada unsur menyakiti perasaan, dengan kata lain nasehat 

adalah perkataan yang membangun kesadaran diri seseorang utnuk mau melakukan 

kebaikan. Di dalam al-Qur’an terdapat penjelasan tentang nasehat yang dilakukan 

para nabi kepada kaumnya seperti nabi Shaleh yang menasehati kaumnya untuk 

menyembah Allah, nabi Ibrahim yang menasehati kaumnya untuk menyembah 

Allah dan berhenti menyembah patung. Begitu pula ada kisah selain nabi contohnya 

Lukman yang menasehati anakya agar menyembah Allah dan berbuat baik kepada 

orang tua, serta anjuran untuk melakukan akhlak yang baik dan terpuji. 

Memberi nasehat merupakan kewajiban muslim yaitu agar kita senantiasa 

memberi nasehat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Dengan memberikan nasehat, 

maka pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik 

kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat. Seorang pendidik dapat 

mengarahkan peserta didiknya dengan memberikan nasehat serta dapat membantu 

peserta didik untuk menanamkan nilai akhlak saling menasehati dalam dirinya, 

sehingga peserta didik dapat terarah ke jalan yang di ridhahi oleh Allah swt. 

Peserta didik harus memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang potensial, 

oleh karena itu mereka harus aktif menganjurkan perbuatan baik yang nyata telah 

ditinggalkan dan mencegah perbuatan buruk. Berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan Bapak Dudi Hermawan Rasyid, selaku guru Pendidikan agama islam 

menjelasakan bahwa:  

 

33M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, ‘Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan 

Hukum Positif’, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3.1 (2021), 67–84. 
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mencegah perbuatan yang keji dan mungkar terhadap sesama peserta didik 
merupakan akhlak yang baik sekali meskipun sulit dilakukan oleh peserta 
didik, tapi sesulit apapun jika peserta didik menyadari akan pentingnya hal 
ini sudah pasti tidak masalah. Hal ini saya sering menasehati kepada peserta 
didik untuk peduli terhadap sesama dalam mencegah terhadap perbuatan yang 
keji dan mungkar.34 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, saling 

menasehati diartikan sebagai mengingatkan orang yang bersangkutan agar 

bersungguh-sungguh dan mempertimbangkan secara seksama untuk melaksanakan 

kebenaran. Saling menasehati seperti ini juga berlaku bagi peserta didik di sekolah. 

Pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam menanamkan nilai saling menasehati 

kepada peserta didik karena dengan memberikan nasehat antara sesama berarti 

seseorang telah berpegang teguh pada kebenaran yang tak diragukan lagi, dan 

kebaikan-kebaikan itu tidak akan lenyap bekas-bekasnya, baik dirumah maupun di 

akhirat. 

Nasehat seorang pendidik dapat mengarahkan peserta didik kepada berbagai 

hal kebaikan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Guru Sejarah Ibu 

Andi Nurmayani mengenai memberi nasehat kepada peserta didik yaitu: 

Memberikan nasehat berupa selalu berbuat baik kepada teman, bersikap baik 
kepada pendidik dan lingkungan, berbuat baik kepada orang tua. Dalam 
menasehati maupun melarang tidak pernah marah, tapi dengan kata-kata 
halus, seperti yang diungkapkan beliau: Dalam hal menasehati peserta didik, 
masing-masing pendidik tidak sama.35 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pendidik juga memberikan 

nasihat kepada peserta didik untuk menyadarkan perilaku mereka baik atau tidak. 

Melalui hasil pengamatan observasi yang peneliti lihat di SMAS al-Qur’an 

Babussalam, pendidik selalu menasehati peserta didik yang berperilaku kurang baik, 

seperti peserta didik yang ramai saat pelajaran, terlambat masuk sekolah, pendidik 

memberikan motivasi agar selalu memotivasi peserta didik agar selalu berbuat baik 

 

34Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 

35Andi Nurmayani, Guru Sejarah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 17 Juli 2023 
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dan disiplin dalam segala hal contohnya seragam, jam masuk sekolah, mengerjakan 

tugas dan beribadah. 

Untuk lebih menanamkan nilai akhlak rasa saling menasehati kepada 

peserta didik, pendidik menggunakan dua strategi yaitu strategi keteladanan dan 

strategi pembiasaan. 

1. Strategi keteladanan dalam menanamkan nilai akhlak saling menasehati 

Strategi keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh 

seseorang dalam proses pembelajaran melalui perbuatan atau tingkah laku yang 

patut ditiru (modeling) yang dilakukan dengan secara praktek langsung akan 

memberikan hasil yang efektif dan maksimal. 

Keteladanan dijadikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

Islam karena hakekat pendidikan Islam ialah mencapai keridhaan kepada Allah dan 

mengangkat tahap akhlak dalam bermasyarakat berdasarkan pada agama serta 

membimbing masyarakat pada rancangan akhlak yang dibuat oleh Allah swt untuk 

manusia. Hal tersebut secara ekplisit akan membentuk pribadi individu peserta 

didik menjadi manusia yang utuh, sehat jasmani, dan rohani sehingga mampu 

berinteraksi sosial dengan penuh tanggung jawab dalam tatanan hidup 

bermasyarakat. 

Nasehat adalah perkara yang sangat mulia, oleh karena itu pendidik perlu 

menanamkan nilai akhlak saling menasehati kepada peserta didik. Seperti yang 

dikatakan oleh Abdul Jabbar yang mengatakan bahwa: 

Tentu saling menasehati juga salah satu bentuk adanya keterbukaan, adanya 
kebersamaan, adanya kekompakan dan itu perlu adanya keteladanan, di 
dalam hal ini karena Namanya manusia tidak ada yang sempurna pasti ada 
kesalahan makanya saling melengkapi dan menasehati saling memotivasi 
dengan sesam pendidik dan juga bekerja sama dengan mereka terutama ketika 
ada masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pendidik pada peserta 
didiknya. Olehnya itu  dengan kita saling komunikasi dan  saling kolaborasi 
juga diharapkan pendidik juga memiliki sikap yang baik terutama kepada 
peserta didik bagaimana  agar mereka terus diberi nasehat dan bimbingan  
tetapi satu sisi juga seorang pendidik harus menerima  kalau pun ada msukan, 
ada kritikan, saran  dari baik sesama pendidik maupun peserta didik kalaupun 
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memang itu  tujuaannya dalam  melakukakan perubahan yang lebih baik jadi 
istilahnya kita tidak perlu  jangan sampai ada kritikan kita merasa diri paling 
benar tetapi kita terbuka dan bahkan senang, misalnya mohon maaf ini 
pendidik PAI suka telat masuk ke kelas misalnya nah tentu kita sebagai 
pendidik harus senang mendapatkan masukan dari peserta didik itukan masuk 
dalam bentuk nasehat menasehati kita menyampaikan peserta didik juga 
nggak ada masalah selama itu adalah hal yang positif.36 
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dapat dilihat bahwa, pendidik 

telah berhasil menanamkan nilai akhlak saling menasehati kepada peserta didik 

yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Hal ini 

diperkuat dengan hasil observasi peneliti di lapangan, dimana peneliti sekali-kali 

melihat di lokasi penelitian bahwa ketika sesama peserta didik sedang bercanda dan 

salah satunya agak berlebihan maka peserta didik yang lain akan menasehati agar 

tidak berlebihan karena nantinya akan menimbulkan kesalah pahaman diantara 

keduanya, hal yang sama juga dilakukan oleh pendidik ketika melihat peserta didik 

sedang bercanda maka pendidik akan menasehati untuk tidak berlebihan dalam 

bercanda. 

2. Strategi pembiasaan dalam menanamkan nilai akhlak saling menasehati 

Nasehat sebagai salah satu nilai akhlak sangat bermanfaat untuk membuka 

mata peserta didik tentang hakekat sesuatu, yang mendorongnya ke situasi luhur 

untuk memperoleh akhlak mulia. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat 

perlu membudayakan saling nesehat-menasehati, mengingatkan yang lupa, dan 

memperbaiki yang salah. Karena sudah merupakan kodrat manusia untuk berbuat 

salah dan lupa.  

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya dapat terkontrol 

dengan baik dan bisa saja merugikan orang lain. Oleh sebab itu, sebagai individu 

yang baik harus selalu menasehati apabila ada yang melakukan tindakan buruk. 

 

36Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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Disinilah pendidik harus memainkan peranya untuk membiasakan peserta didik 

untuk selalu saling menasehati dalam hal kebaikan. 

Salahuddin, selaku wali kelas menjelaskan bahwa:  

pembentukan akhlakul karimah pada peserta didik harus diawali dengan 
pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah, 
seperti halnya amar ma’ruf nahi mungkar terhadap sesama peserta didik ini 
lebih penting dilakukan selain kepeduliannya terhadap teman juga sebagai 
penanaman akhlak yang baik bagi peserta didik.37 

Berdasarkan hasil waancara dengan pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

di atas dapat dipahami bahwa, pembiasaan sengaja dilakukan berulang-ulang agar 

sesuatu dapat menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan tersebut diharapkan 

diharapkan mengalami proses pembiasaan dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan 

tersebut menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Melalui strategi pembiasaan, 

peserta didik akan mempunyai kebiasaan akhlak terpuji yang melekat dan spontan 

dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Setiap muslim dianjurkan untuk selalu saling menasehati agar setiap insan 

manusia dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya. Saling menasehati 

dalam ajaran Islam mempunyai kepentingan yang besar dalam upaya pendidikan 

akhlak peserta didik. Untuk membiasakan perilaku saling menasehati tersebut, 

salah satu pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam mengatakan bahwa: 

kita biasakan peserta didik untuk terbuka, memiliki sifat terbuka dan tidak 
apriori ketika mendapatkan masukan atau kritikan sehingga mereka mampu 
untuk terus memperbaiki dan meninkatkan performa dengan baik tentu 
dengan saling nasehat menasehati jika ada kekurangan-kekurangan dan juga 
saling berbagi ketika merasa peserta didik ada yang punya kemampuan 
kelebihan sehingga mreka punya hubungan  yang baik antar sesama peserta 
didik, dan peserta didik dengan guru jadi dengan pembiasaan-pembiasaan 
seperti tadi memberikan masukan dan saran dengan peserta didik yang lain 
dan juga  dengan pendidik. Itu merupakan salah satu pembiasaan-pembiasaan 
yang kuta lakukan supaya peserta didik mampu melakukan nilai-nilai saling 

 

37Salahuddin, Wali Kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 2023 
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menasehati baik peserta didik dengan para perserta didik maupun pendidik 
dengan peserta didik.38 

  hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa, nasehat yang tulus akan 

berbekas dan berpengaruh bagi kehidupan peserta didik. Nasehat yang indah serta 

argumentasi yang tepat dapat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak peserta 

didik, serta dapat memberikan jiwa yang murni dan pikiran yang sehat bagi peserta 

didik. Dengan adanya nasehat yang tulus antar pendidik dengan peserta didik 

maupun antar peserta didik dengan peserta didik yang lain, maka peserta didik akan 

mudah menerima nasehat tersebut dan bahkan mampu mengaplikasikan nasehat 

yang diberikan.  

d. Nilai akhlak sederhana 

Menurut Wijaya sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Diantaranya selalu berpenampilan apa 

adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak pula ria. Di era modern sekarang 

ini pola hidup yang sederhana akan sangat bermanfaat, terutama untuk kebahagiaan 

diri sendiri maupun di lingkungan keluarga. Menerapkan hidup sederhana akan 

mengajarkan seseorang untuk merasa cukup atas apa yang sudah di miliki, sehingga 

bisa membuat hidup hemat dan tidak berlebihan serta bisa mensyukuri nikmat yang 

dimiliki sekarang.39 

Anjuran hidup sederhana bukan berarti melarang untuk bekerja keras dan 

menjadi kaya, tetapi Allah swt justru memuji kekayaan sebagai sesuatu yang terpuji 

dan secara implisit dinyatakan bahwa kaya lebih baik daripada miskin. Sikap 

sederhana akan muncul jika seseorang lebih menghargai kualitas hidup bukan pada 

gaya hidup. Hidup sederhana bukan berarti hidup secara miskin, pelit, dan 

 

38Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli2023 

39Kasma F Amin, ‘Hiper Realitas Dan Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Lagu 

Daerah Bugis “Ininnawa Sabbarae”(Konsep Penguatan Pendidikan Karakter)’, in Prosiding 

Seminar Nasional Dan Internasional HISKI, 2023, III, 15–28. 
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menyiksa diri sehingga menyebabkan malas bekerja atau mempunyai etos kerja 

rendah. Sebab malas bekerja dan rendahnya etos kerja inilah salah satu penyebab 

kemiskinan. 

Salah satu cara hidup sederhana dan bahagia adalah harus apa adanya serta 

tidak melebih-lebihkan. Hal ini dapat diartikan orang yang hidup sederhana itu mau 

menerima apa yang terjadi dalam hidupnya, menjalankannya, menyelesaikannya 

dan tidak terlalu banyak mengeluh. Setelah itu orang yang bersikap apa adanya akan 

menyusun kembali rencana -rencana yang akan dilakukannya agar menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Orang yang apa adanya mau merenungkan setiap kegagalan 

yang terjadi dalam hidupnya, kemudian membuat perubahan yang berguna bagi 

dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. 

Setiap orang yang hidup atau menerapkan hidup sederhana tau sampai mana 

batasan dalam melakukan sesuatu. Orang yang sederhana tidak berlebihan dalam 

melakukan dan memiliki sesuatu. Orang yang menerapkan hidup seperti ini lebih 

mengutamakan kualitas daripada kuantitas dan tidak berlebihan dalam mengatur 

keuangan dan juga mengetahui kapan harus membeli atau memiliki barang yang di 

inginkan. 

SMAS al-Qur’an Babussalam termasuk sekolah yang sangat mementingkan 

nilai-nilai kesederhanaan sebab kesederhanaan adalah salah satu panca jiwa yang 

ditanamkan di SMAS al-Qur’an Babussalam kepada para peserta didiknya, suasana 

kehidupan di sekolah tersebut diliputi suasana kesederhanaan. Berdasarkan hasil 

wawancara dan obeservasi peneliti di SMAS al-Qur’an Babussalam maka dapat 

dipahami bahwa nilai kesederhanaan yang ditanamkan di SMAS al-Qur’an 

Babussalam adalah seperti yang diungkapkan Abdul Jabbar bahwa: 

Kesederhanaan adalah hidup sesuai kewajaran dan keperluan, di sekolah ini 
para peserta didik kita didik untuk hidup sesuai kewajaran dan keperluan baik 
dalam hal berucap, berbuat, bersikap, tingkah laku, cara berpakaian, berjalan, 
makan dan minum dan lain sebagainya, sebab itulah sebenarnya yang 
diajarkan oleh syari’at islam yaitu tidak berlebih-lebihan, oleh karena itu di 
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sekolah ini para peserta didik dilarang membawa alat/barang yang tidak 
diperlukan seperti HP, laptop, perhiasan sebab barang-barang tersebut tidak 
diperlukan di sekolah justru akan menimbulkan mudharat yaitu akan 
menimbulkan kecemburuan diantara sesama peserta didik.40 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, SMAS al-Qur’an 

Babussalam sangat menekankan pentingnya hidup sederhana, hal itu bisa dilihat dari 

kehidupan para peserta didik SMAS al-Qur’an Babussalam tersebut yaitu dari cara 

berpakaian yang sewajarnya tidak berlebihan-lebihan yang penting sesuai syari’at 

dan juga rapi, cara makan dan minumnya pun demikian yaitu jadwal makan yang 

teratur dengan menu makanan yang teratur juga sehingga yang terpenting ketika 

makan dan minum itu bukan enak dan lezatya makanan tapi yang terpenting adalah 

makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah makanan dan minuman halal 

kemudian cara makan dan minum sesuai dengan sunnah Rasulullah atau syari’at 

Islam. 

SMAS al-Qur’an Babussalam dengan berbagai macam latar belakang peserta 

didik yang berbeda ada yang kaya, ada yang miskin dan lain sebagainya, akan tetapi 

dengan adanya penanaman kesederhanaan di sekolah tersebut sehingga tidak ada 

perbedaan antara yang kaya dan miskin semua diperlakukan sama, kemudian di 

sekolah ini juga diajarkan untuk saling berbagi satu sama lain seperti contoh apabila 

ada peserta didik yang mendapatkan kiriman makanan dari orang tuanya maka 

makanan tersebut dimakan bersama dengan teman-teman minimal teman-teman 

yang tinggal satu kamar sehingga tercipta suasana yang harmonis, rukun, dan damai 

yaitu suka dan duka di sekolah dirasakan bersama, inilah pelajaran yang tidak 

didapatkan para peserta didik di ruang kelas sebab di ruang kelas mereka belajar 

sebatas teori saja tapi prakteknya adalah ketika di luar kelas untuk mengamalkan 

ilmu dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di lingkungan sekolah saja tapi juga 

 

40Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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agar para peserta didik mengamalkan ilmunya ketika sudah tidak lagi tinggal di 

sekolah atau ketika sudah lulus. 

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia hidup sederhana sangat 

dibutuhkan agar menjadikan manusia senantiasa menerima segala karunia Allah 

dengan syukur, tidak tamak, dan berputus asa. Sebab pada dasarnya tidak sedikit 

orang terlihat berkecukupan, namun hatinya gersang. Sebaliknya, orang yang 

terlihat kekurangan, justru hatinya bahagia dan kehidupannya tenteram. 

Selain itu, cara menanamkan hidup sederhana yaitu dengan memberikan 

pemahaman tentang pengertian kepemilikian. Mengenalkan cara menggunakan 

kepemilikan sesuai dengan aturan. Baik kepemilikan pribadi, keluarga, orang lain 

dan masyarakat. Semuanya harus dipergunakan secara aturan dan tanggung jawab 

sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk lebih menanamkan nilai akhlak kesederhanaan kepada peserta didik, 

pendidik menggunakan dua strategi yaitu strategi keteladanan dan strategi 

pembiasaan. 

1. Strategi keteladanan dalam menanamkan nilai akhlak kesederhanaan 

Keteladanan atau contoh yang dapat digugu dan ditiru oleh para peserta 

didik selama mereka berada di lingkungan sekolah selalu diperlihatkan, 

keteladanan adalah cara yang sangat mempengaruhi akhlak para peserta didik di 

sekolah, pendidik adalah tokoh sentral dan publik figur yang pertama kali untuk 

memberikan teladan yang baik. Keteladanan yang dicontohkan di SMAS al-Qur’an 

Babussalam adalah hidup sederhana seperti yang diungkapkan oleh Abdul Jabbar 

bahwa: 

Salah satu nilai plus juga para peserta didik berada di lingkungan sekolah itu 
adalah nilai-nilai kesederhanaan artinya mereka makan seadanya, ala 
pesantren misalnya kemudian pakaian dan sebagainya dan itu perlu ada 
keteladanan. Dan disitu kesederhanaan bukan berarti juga tidak rapih, 
kesederhanaan bukan berarti memakai pakaian yang ala kadarnya tetapi tetap 
disiplin, senantiasa juga rapih, dan memiliki jiwa-jiwa kesederhanaan. 
sehingga melahirkan pada diri peserta didik sifat-sifat tawadhu tidak 
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menyombongkan membanggakan diri dan mereka mampu tentunya memiliki 
jiwa-jiwa kesabaran dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan 
kesederhanaan itu mendorong peserta didik kita tidak minder dan bisa tampil 
di tengah-tengah masyarakat kedepan. Untuk mengoptimalkan penerapan 
nilai-nilai kesederhanaan tersebut tentunya harus dimulai dari diri pendidik 
itu sendiri. Pendidik harus bersikap dan berpenampilan sederhana sehingga 
dapat menjadi contoh bagi peserta didinya.41 

Hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa, nilai kesederhanaan 

yang ada di SMAS al-Qur’an Babussalam adalah dimulai dari pendidik yang 

menjalani kehidupan dengan sewajarnya sesuai keperluan dan kemampuan bukan 

pelit dan boros. Hal ini tentu bernilai positif karena peserta didik dapat meneladani 

kederhanaan yang diunjukkan oleh pendidik tersebut. Dengan demikian peneliti 

dapat melihat nilai kesederhanaan yang ditanamkan di SMAS al-Qur’an Babussalam 

yaitu berupa kesederhanaan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, cara 

bersikap, cara berbicara, dan lain sebagainya. 

2. Strategi pembiasaan dalam menanamkan nilai akhlak kesederhanaan 

Pembiasaan tentang nilai-nilai kesederhanaan di SMAS al-Qur’an Babussalam 

dapat dilihat dari para peserta didik yang berusaha untuk mentaati peraturan dan 

tata tertib yang berlaku di sekolah selama mengenyam pendidikan. 

Hasil obsevasi yang peneliti dapatkan di SMAS Al-Qur’an Babussalam adalah 

peneliti melihat peserta didik dibiasakan untuk hidup sederhana namun bersahaja, 

hidup sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai keinginan, dan juga para santri 

dibiasakan untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Ta’ala sebab masih 

banyak orang-orang di luar sana yang hidup serba kekurangan.  Hasil observasi 

tersebut kemudian dipertegas oleh wawancara peneliti dengan pendidik di SMAS 

al-Qur’an Babussalam, beliau mengatakan bahwa: 

Peserta didik kami biasakan hidup sederhana dan senantiasa selalu bersyukur 
kepada Allah Ta’ala atas apa yang telah Dia anugerahkan agar peserta didik 
jangan pernah mengeluh menjalani kehidupan ini, kami ajarkan peserta didik 
untuk selalu memandang kepada orang yang berada di bawah dalam hal 
urusan dunia (orang miskin) bukan memandang kepada orang yang berada di 

 

41Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 



103 
 

 
 

atas dalam hal urusan dunia (orang kaya) sebab dengan cara itu lebih mudah 
untuk bersyukur sehingga akhirnya menimbulkan keinginan untuk selalu 
berbagi dengan orang lain.42 

Pembiasaan mungkin memerlukan proses yang sangat panjang, pada 

awalnya terpaksa tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, para peserta didik 

yang terbiasa di rumahnya hidup dengan kemewahan maka perlu proses untuk 

hidup sederhana mengkondisikan diri di sekolah. Hidup sederhana itu bukan berarti 

harus hidup susah dan miskin, seperti yang diungkapkan oleh pendidik di SMAS al-

Qur’an Babussalam: 

Kami membiasakan peserta didik hidup sederhana disini bukan untuk 
menyuruh mereka hidup susah dan miskin, akan tetapi adalah memudahkan 
mereka agar hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kami biasakan 
mereka makan dan minum sesuai kebutuhan dan kemampuan, berpakaian 
sesuai kebutuhan dan keperluan, kami biasakan mereka agar senantiasa 
bersyukur apabila mendapatkan nikmat dan bersabar apabila medapatkan 
musibah sebab begitulah kehidupan di dunia ini dimanapun kita berada tidak 
bisa lepas dari dua hal tersebut ada saatnya kita mendapatkan kesenangan dan 
ada pula saatnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi sehingga 
apabila peserta didik dibiasakan untuk selalu hidup sederhana maka setelah 
lulus mereka benar-benar siap mentalnya untuk menghadapi segala tantangan 
kehidupan dimanapun mereka berada.43 

Melihat dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, 

membangun pola hidup sederhana harus dijadikan kebiasaan sehari-hari, baik 

dalam pola berpikir, maupun dalam tindakan dan tingkahlaku. Sesungguhnya 

kehidupan yang sederhana diawali dari tindakan yang sederhana, tindakan yang 

sederhana diawali dari ucapan yang sederhana, dan ucapan yang sederhana 

bersumber dari pola pikir yang sederhana. Pola pikir sederhana adalah memikirkan 

sesuatu yang bermanfaat, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang dinilai tidak perlu. 

Selanjutnya cara membiasakan pola dan perilaku hidup sederhana adalah 

dengan membiasakan berbagi dan menyesuaikan keinginan dan kemampuan. 

 

42Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 

43Salahuddin, Wali Kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 2023 
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Keinginan yang tidak terkendali akan mengganggu perkembangan hidup seseorang 

dan lingkungan. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa, penanaman nilai akhlak 

kesederhanaan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik di SMAS al-

Qur’an Babussalam dapat terealisasikan dengan baik, dimana peserta didik 

membiasakan berbicara santun baik dengan anggota keluarga atau orang lain, 

berbicara apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak angkuh dan tidak sombong. Dari segi 

penampilan yaitu peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam berpenampilan 

sederhana dan tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan orang lain disekitar 

lingkungan pergaulannya dan memenuhi norma dalam agama, sosial, dan budaya 

yang berlaku di tengah masyarakat.  

4. Penanaman Nilai-nilai Akhlak melalui kegiatan intrakurikuler   

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan intrakulikuler merupakan kegiatan 

utama sebuah institusi sekolah selain dari kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilaksanakan di dalam jam pembelajaran terjadwal yang penjatahan waktunya 

ditentukan dalam struktur program kurikulum dan dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan minimal dari masing-masing pelajaran. 

Intrakulikuler yang di maksud peneliti dalam pembahasan ini adalah proses 

pembelajaran yang terjadi pada saat jam pembelajaran. Pada kegiatan intrakulikuler 

peneliti mengambil data melalui wawancara dengan pendidik SMAS al-Qur’an 

Babussalam yaitu Dudi Hermawan Rasyid terkait akhlak rasa hormat dalam 

pembelajaran beliau mengatakan bahwa: 

Dalam pembelajaran, nilai rasa hormat dapat ditanamkan melalui penekanan 
pada saling menghargai pendapat dan perbedaan, baik antara pendidik dan 
peserta didik maupun antar peserta didik. Mendukung lingkungan kelas yang 
terbuka untuk diskusi, dimana setiap suara dihormati, juga merupakan cara 
yang efektif. Selain itu, model perilaku hormat oleh pendidik kepada peserta 
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didik dan sebaliknya menciptakan contoh positif yang membantu membentuk 
sikap hormat dalam lingkungan pembelajaran.44  

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pendidik 

menanamkan rasa hormat diantara peserta didik dengan melalui metode 

pembelajaran yang digunakan, dengan metode diskusi tersebut, rasa hormat peserta 

didik dengan teman-temannya ataupun pendidik dapat dibina dengan baik. 

Selain rasa hormat pendidik pun mengatakan bahwa kegiatan intrakulikuler 

juga menanamkan akhlak saling menasehati, hasil wawancara dengan pendidik 

yaitu: 

Saling menasehati dalam pembelajaran dilakukan pendidik dengan 
menciptakan linkungan saling mendukung dan membangun. Pendidik dan 
peserta didik melakukan budaya saling memberikan nasihat untuk 
perkembangan masing-masing. Diskusi terbuka dan positif di kelas menjadi 
wadah peserta didik saling memberi saran, nasehat ataupun bimbingan. 
Dengan aktivitas seperti itu dapat membangun keterlibatan aktif peserta didik 
dalam proses pembelajaran45 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pendidik 

menanamkan saling menasehati diantara peserta didik dengan melalui metode 

pembelajaran yang digunakan, dengan metode diskusi tersebut, saling menasehati 

peserta didik dengan teman-temannya ataupun pendidik dapat dibina dengan baik. 

5. Penanaman Nilai-nilai Akhlak melalui kegiatan ekstrakulikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk melatih peserta didik pada pengamalan-

pengamalan nyata. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai akhlak memegang urgensi penting 

 

44Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 13 November 2023 

45Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 13 November 2023 
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dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengenal, memahami, serta mengamalkan 

nilai-nilai akhlak yang telah diperolehnya. 

Pendidik dalam proses belajar mengajar merupakan guru yang memegang 

peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran 

yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, tak terlepas dari bagaimana 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik, sebab 

penanaman nilai-nilai akhlak yang diberikan pendidik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak peserta didik 

agar memiliki pribadi yang berbudi pekerti yang luhur. 

Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMAS al-Qur’an Babussalam 

diantaranya adalah pramuka dan tapak suci pada penelitian ini, peneliti melakukan 

pengambilan data pada ekstrakulikuler pramuka dan tapak suci. Penanaman nilai-

nilai akhlak dalam kegiatan pramuka salah satunya ialah akhla sederhana. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pembina pramuka SMAS 

al-Qur’an Babussalam yaitu  

Untuk menanamkan kesederhanaan dalam pramuka, fokus pada praktik-
praktik sederhana yang mengajarkan nilai-nilai tersebut. Misalnya melalui 
mendirikan tenda secara mandiri, memasak dengan sumber daya terbatas, 
atau mengutamakan kebutuhan dasar tanpa bersifat berlebihan. Dengan 
mengedepankan kegiatan-kegiatan semacam itu, pramuka dapat memahami 
dan menginternalisasi kesederhanaan sebagai bagian integral dari kepribadian 
mereka.46 

Pada kegiatan pramuka tersebut diketahui bahwa akhlak sederhana peserta 

didik dibina melalui kegiatan-kegiatan yang secara berkesinambungan membentuk 

dan menanamkan nilai akhlak tersebut kepada peserta didik 

 

46Salahuddin, Pembina Pramuka SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 21 

November 2023 
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Selain kegiatan pramuka, menanamkan nilai akhlak yang dilakukan 

pendidik melalui kegiatan tapak suci. Dalam proses waancara dengan pembina 

tapak suci SMAS al-Qur’an Babussalam peneliti mendapatkan bahwa: 

Dalam tapak suci, kita selalu menanamkan kesabaran pada anak-anak melalui 
latihan yang menekankan ketelitian gerakan dan kesabaran dalam 
menghadapi tantangan. Kita juga memberi penghargaan terhadap usaha dan 
kesabaran dalam mengatasi hambatan atau kesulitan selama latihan juga 
merupakan cara yang efektif, selain itu melalui melalui pengajaran dan 
teladan dari pelatih yang menunjukkan kesabaran dalam mengajar dan 
berinteraksi dengan anggota, nilai akhlak sabar dapat lebih mudah diterapkan 
oleh para guru.47 

Melalui kegiatan tapak suci, peserta didik ditanamkan banyak nilai akhlak, 

diantaranya yaitu sabar, akhlak sabar yang ditanamkan pembina kepada peserta 

didik didapatkan mulai dari proses latihan yang berat dan sparing/adu tanding yang 

selain menguras tenaga, juga menguras kesabaran. 

Pembina tapak suci mengatakan, untuk menjadi pemenang diperlukan 

kesabaran yang besar dalam setiap proses yang dilewati hingga akhirnya menjadi 

pemenang. 

6. Penanaman Nilai-nilai Akhlak melalui kegiatan Kokulikuler 

Selain pembelajaran intrakulikuler dan ekstrakulikuler, di SMAS al-Qur’an 

Babussalam juga terdapat beberapa kegiatan kokulikuler yang diikuti oleh semua peserta 

didik SMAS al-Qur’an Babussalam diantara kegiatan kokulikuler yang dilaksanakan 

SMAS al-Qur’an Babussalam, peneliti fokuskan pengambilan data pada kegiatan pengajian 

kitab ta’limul muta’allim karangan az Zarnuzi 

Pengajian kitab ta’limul muta’alim dilaksanakan setiap malam kamis sesudah 

shalat magrib dalam setiap pertemuannya, adapun pembina yang sering mengampuh 

kegiatan ini adalah Dudi Hermawan Rasyid dalam pelaksanaan pengajian ini denga cara 

 

47Iswandi, Guru Tapak Suci SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 21 November 

2023 
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pembina membacakan kitab ta’lim muta’allim beserta artinya kemudian peserta didik 

menyimak kemudian mencatat bagian-bagian penting dari penyampain yang disampaikan 

oleh pembina. 

Peneliti melakukan pengambilan data dengan cara mewawancarai Dudi hermawan 

Rasyid selaku pembina terkait kegiatan kokulikuler pengajian kitab ta’limul muta’allim 

beliau mengatakan bahwa: 

Proses pembelajaran ta'lim Muta'alim yang tertanam dalam diri peserta didik 
nilai rasa hormat melibatkan penyampaian materi dengan pendekatan yang 
menghormati dan memahami keberagaman, mempromosikan dialog terbuka, 
serta menekankan pentingnya saling menghargai antar individu. Selain itu, 
model peran dari pendidik juga memegang peranan penting dalam 
membentuk sikap hormat peserta didik.48 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan kokulikuler 

dapat menanamkan banyak nilai akhlak pada peserta didik, utamanya yang linear dengan 

deskripsi fokus peneliti, yaitu sabar, rasa hormat, saling menasehati, dan sederhana. 

Sebagai contoh yang peneliti dapatkan terkait penanaman nilai akhlak rasa hormat 

yang ditekankan pak Dudi dalam proses pengajian kitab ta’limul muta’allim utamanya 

terhadap guru. Hal tersebut juga diimplementasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari dengan rasa hormat kepada temannya dan terlebih kepada gurunya 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak 

pada Peserta Didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

1. Faktor pendukung 

Bagian ini membahas terkait dengan faktor pendukung strategi pendidik 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam melalui hasil analisis data yang diperoleh peneliti. Pendidik di sekolah 

merupakan faktor utama yang bertanggung jawab untuk mendidik akhlak peserta 

 

48Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 13 November 2023 
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didik, mengawasi perilaku peserta didik, dan memberikan contoh yang baik dalam 

berbicara, bertingkah laku dan berpakaian. Pengawasan dan contoh yang baik tidak 

hanya dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam namun dilakukan oleh semua 

warga sekolah mulai dari satpam sekolah, guru-guru sampai kepala sekolah dan 

sarana yang memfasilitasi peserta didik dalam belajar. 

Setiap aspek pengembangan memerlukan dukungan, baik fisik maupun non 

fisik. Keberhasilan suatu program yang dikembangkan juga memengaruhi 

keberhasilan program yang lainnya. Kita tidak dapat berjalan ala kadarnya atau 

seadanya tanpa mempertimbangkan banyak faktor yang turut memengaruhi 

keberhasilan pendidikan anak. Salah satunya adalah lingkungan sekolah yang baik. 

Kriteria lingkungan sekolah yang baik tidak hanya ditentukan oleh dukungan 

fasilitas fisik belaka. Sekolah yang baik harus paham dengan kondisi peserta 

didiknya dengan karakteristik yang berbeda, di mana pendidik mengajar harus 

memiliki setrategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. 

Selain itu sekolah harus mendesain proses pembelajaran dengan target agar semua 

peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik dan efektif, diharapkan peserta 

didik mampu melakukan kerja sama dalam kelompok.  

Berikut akan diuraikan beberapa faktor pendukung dari strategi pendidik 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam, diantaranya: 

a.  Pendidik 

Peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik 

sangat penting. Pendidik sebagai faktor utama dalam mendidik, dan membina 

peserta didik baik ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pendidik 

harus bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam segala hal, mulai dari 

berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku. Di SMAS al-Qur’an Babussalam pendidik 
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telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik diantaranya 

pendidik mengajarkan kedisiplinan kepada peserta didik yaitu dengan memberi 

contoh selalu datang tepat waktu di sekolah.  

Ramayulis dan Samsul nizar dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidik adalah 

figur terbaik dalam pandangan peserta didik yang akan dijadikan sebagai panutan dalam 

mengidentifikasi diri dalam segala aspek kehidupannya.49 

Menurut Muzayyin Arifin, dilihat dari segi penanaman nilai akhlak pada 

peserta didik, maka peranan pendidikan sendiri yang dipadukan dengan pendidikan 

melalui orang lain (pendidik), adalah lebih memperkukuh terwujudnya akhlak yang 

baik, karena kemampuan dari yang berupa fitrah itu berproses secara interaktif 

dengan pengaruh dari luar menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup 

mengamalkan nilai dan norma moralitas Islami.50 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Plt. kepala sekolah SMAS al-

Qur’an Babussalam bahwa: 

 Faktor pendukung keberhasilan penanaman nilai-nilai akhlak adalah kerja 
sama semua pihak sekolah dalam mengawasi perilaku peserta didik dan 
mendidik akhlak peserta didik, pendidik di sini mampu menjadi contoh yang 
baik bagi peserta didik, dan pendidik mempunyai peranan penting di sekolah 
maupun diluar sekolah.51 

Kemudian diperkuat oleh Abdul Jabbar menyatakan bahwa: 

Faktor pendukungnya adalah kerjasama wali kelas karena yang lebih tau 
perilaku peserta didik yaitu wali kelas, maka dari itu wali kelas harus aktif 
mengawasi peserta didik dan mau mengerti keadaan serta masalah yang 
dihadapi peserta didik, pendidik bidang studi, keterbukaan peserta didik 
terhadap masalah yang dihadapi, seperti alasan kenapa mereka melanggar 

 

49Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009). 

213.   

50Muhamad Ansori, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Islami Melalui Program Wajib Diniyah’, 

Ta’limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3.1 

(2022), 122–48. 

51Dudi Hermawan Rasyid, Plt. Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 



111 
 

 
 

peraturan sekolah itu pasti ada alasan tertentu, hal seperti itu yang kita bisa 
membantu menyelesaikan sekolah.52 

Diperkuat dengan teori Ramayulis dan Samsul nizar dalam bukunya 

menyebutkan bahwa pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan peserta didik 

yang akan dijadikan sebagai panutan dalam mengidentifikasi diri dalam segala 

aspek kehidupannya.53 Oleh karena itu dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa 

faktor penunjang keberhasilan penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik di 

SMA Babussalam Selayar sangat di pengaruhi adanya pendidik yang profesional 

dan bisa menjadi contoh atau teladan yang baik terhadap peserta didik. 

b. Minat peserta didik 

Minat peserta didik menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan 

pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

Starbuck menyebutkan bahwa sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan 

boleh dikatakan sangat kecil dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta 

lingkungan agama yang mempengaruhi mereka (besar kecil minatnya).54 

Menurut Siti Partini pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi faktor 

internal, berupa kemampuan menyeleksi dan mengolah atau menganalisis pengaruh 

yang datang dari luar, termasuk di sini minat dan perhatian.55  

Dari teori Starbuck dan Siti Partini di atas menjelaskan bahwa minat anak 

untuk memahami agamanya pada dasarnya itu sangat minim kecuali sejak dini 

sudah di biasakan untuk di didik dan dibina untuk melakasanakan agamanya, hal 

 

52Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 

53Ida Ardila, ‘Peran Guru Pai Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sma Global 

Madani Bandar Lampung’ (UIN Raden Intan Lampung, 2017). 

54Ahmad Zakki Mubarak, ‘Perkembangan Jiwa Agama’, ITTIHAD, 12.22 (2017), 91–106. 

55Devia Devia Hardianti, ‘Hubungan Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah 

Dengan Sikap Keberagamaan Siswa Kelas Viii Di Mts Negeri 2 Sidoarjo’ (Universitas Islam 

Majapahit Mojokerto, 2019). 
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itu juga dapat dipengaruhui oleh faktor dari lingkungan dan diri sendiri, begitu juga 

apa yang di katakan oleh Dudi Hermawan Rasyid bahwa: 

minat peserta didik di dalam menghayati dan mengamalakan nilai-nilai 
akhlak butuh proses tidak seperti membalikkan tangan, oleh karena itu butuh 
kesabaran dan ketekunan untuk selalu mengawasi prilaku peserta didik setiap 
hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.56 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disipulkan bahwa, proses 

penanaman nilai-nilai akhlak dapat dikatakan mudah apabila sudah sejak dini 

peserta didik sudah ditanamkan nilai akhlak, sehingga tidak mudah terpengaruh 

oleh perubahan zaman yang bagaimanapun bentuknya. 

c. Support pihak sekolah 

Penanaman nilai-nilai akhlak harus diterapkan oleh semua warga sekolah 

mulai dari satpam sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, karyawan 

administrasi, guru, dan pimpinan sekolah. Dengan adanya dukungan dari pihak 

sekolah maka program atau kegiatan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada 

peserta didik akan dapat berjalan secara maksimal. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Abdul Jabbar bahwa: 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik, semua civitas 
sekolah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang telah di programkan oleh 
sekolah sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara baik.57 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan sekolah beserta warga 

sekolah harus ikut partisipasi di dalam mensukseskan strategi pemdidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik, karena tanpa adanya dukungan 

dari semua pihak dalam sekolah niscaya strategi pendidik akan tanpa menghasilkan 

apa-apa.  Salah satu pendidik di SMAS al-Qur’an Babussalam juga mengatakan 

bahwa: 

 

 

56Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 

57Abdul Jabbar, Wakil Kepala Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 20 Juli 

2023 
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Faktor pendukungnya adalah kerja sama semua pihak sekolah dalam 
mengawasi perilaku peserta didik dam mendidik akhlak peserta didik, 
prndidik yang mampu menjadi contoh bagi peserta didik baik di sekolah 
maupun di luar sekolah terlebih kita semua adalah pendidik yang di mata 
masyarakat ini memiliki nilai dan norma agama Islam yang kuat.58 

Kemudian ditambahkan oleh Dudi Hermawan Rasyid bahwa: 

Kalau faktor pendukung untuk penanaman nilai-nilai akhlak kepada peserta 
didik juga dipengaruhi oleh fasilitas sekolah yang lengkap seperti masjid 
untuk kegiatan yang berhubungan dengan agama, perpustakaan untuk 
menambah ilmu pengetahuan, lingkungan sekolah yang kondusif, ada juga 
faktor keluarga dan masyarakat yang mendukung pendidikan akhlak dan 
mampu memberikan contoh dan membimbing peserta didik dalam perilaku 
yang baik.59 

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa strategi 

penanaman nilai-nilai akhlak di sekolah terbentuk dari kebijakan sekolah seperti 

kedisiplinan jam masuk sekolah, dan kegiatan apel pagi sebelum masuk ke kelas, 

dan sholat dzuhur berjamaah yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik di 

sekolah. 

Faktor pendukung yang berikutnya adalah adanya keterlibatan keluarga dan 

masyarakat yang kondusif, orang tua dan keluarga mempunyai peran aktif dalam 

mendidik perilaku dan mampu mengontrol anak di setiap waktu di rumah. 

Penanaman nilai akhlak juga dipengaruhi oleh masyarakat apabila masyarakat baik 

maka akan melahirkan anak yang berperilaku baik, karena masyarakat yang 

mendidik peserta didik di luar sekolah.  

Sekolah sepenuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai akhlak 

yang menjadi prioritas, maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau dipraktekkan 

tersebut harus senantiasa di sampaikan oleh pendidik melalui pembelajaran 

berlangsung. Penanaman nilai akhlak harus diterapkan oleh semua warga sekolah 

sejak dari petugas kebersihan, karyawan administrasi, pendidik dan kepala sekolah. 

 

58Salahuddin, Wali Kelas XI SMA SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 

2023 

59Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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Pembiasaan dan keteladanan ini adalah strategi dalam bentuk perilaku sehari-hari 

yang diprogramkan karena perilaku menjadi panutan bagi peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, penanaman nilai akhlak dalam diri peserta didik dapat pula dilakukan 

dengan melibatkan komponen keluarga dan masyarakat. Komponen keluarga 

meliputi pengembangan dan pembentukan perilaku peserta didik di rumah. Pihak 

sekolah dapat melibatkan para orang tua untuk lebih peduli terhadap perilaku para 

anak-anak mereka. Sedangkan komponen masyarakat adalah sebagai alat kontrol 

perilaku peserta didik dalam menanamkan nilai akhlak. Pihak sekolah dapat 

melakukan komunikasi dan interaksi dengan keluarga dan masyarakat. 

2. Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung, tentu ada pula faktor yang menjadi penghambat 

pendidik daalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik di SMAS al-

Qur’an Babussalam. Faktor penghambat tersebut berupa kepribadian dan asal daerah 

peserta didik yang bervariasi, penyalahgunaan teknologi seperti internet yang 

digunakan untuk melihat hal-hal yang kurang baik.  

Di SMAS al-Qur’an Babussalam sendiri sudah menerapkan penananaman 

nilai akhlak secara maksimal, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan pembiasaan 

akhlak yang baik dari lingkungan keluarga dan masyarakat maka akan sulit untuk 

menanamkan nilai akhlak kepada peserta didik di sekolah. Berikut akan diuraikan 

beberapa faktor penghambat pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

peserta didik: 

a. Latar belakang keluarga dan pemahaman agama peserta didik 

Peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam memiliki latar belakang yang 

berbeda - beda, karena keberadaan peserta didik tidak semua berasal dari keluarga 

yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi tetapi ada yang berasal dari keluarga 
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yang biasa-biasa saja. Latar belakang peserta didik menjadi suatu hambatan dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Sebab, beberapa keluarga hanya 

menyerahkan anaknya ke sekolah untuk diberi bimbingan di sekolah, namun di 

rumah kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian atau bisa dikatakan 

kurangnya dukungan dari orang tua untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

Kualitas keluarga yang demikian bisa memberikan pemahaman kepada peserta 

didik untuk menjalankan ajaran agamanya secara alakadarnya tanpa ada kontrol dan 

evaluasi secara maksimal di dalam menjalankan perintah – perintah dan larangan–

larangan agamanya.  

Jalaludin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang beragama. 

Namun keagamaan tersebut memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara benar. Untuk itu peserta didik memerlukan tuntunan dan 

bimbingan sejalan dengan tahap perkembangan yang mereka alami. Tokoh yang 

paling menentukan dalam menumbuhkan perilaku keagamaan itu adalah keluarga 

terutama orang tua.60 

Dilihat dari pendidikan, peserta didik yang menempuh pendidikan di SMAS 

al-Qur’an Babussalam adalah bukan lulusan MTs semata, akan tetapi mayoritas yang 

masuk di SMAS al-Qur’an Babussalam adalah lulusan SMP. Hal ini menjadi salah 

satu penghambat penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik, sebab 

pengetahuan peserta didik yang tidak terlalu mendalam terhadap agama Islam. 

Sehingga latar belakang peserta didik menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai akhlak pada peserta didik.  

Walaupun sikap dan prilkau terbentuk karena pengaruh lingkungan, namun 

faktor individu itu sendiri ikut pula menentukan akan keberhasilan peseta didik 

untuk menghayati agamanya dengan dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan 

 

60Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 69.   
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sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pendidik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam bahwa faktor penghambat strategi pendidik dalam menanamkan nilai 

akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam adalah: 

Kalau faktor penghambatnya terkadang datang dari lingkungan luar yang 
kurang kondusif untuk penanman nilai akhlak, contohnya lingkungan yang 
jauh dari agama dan perilakunya yang kurang baik. Keluarga yang kurang 
memperhatikan perilaku peserta didik ketika di rumah. Ini akan berpengaruh 
kepada perilaku peserta didik meskipun di sekolah sudah ditanamkan perilaku 
yang baik.61 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit 

terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, anak-anak dan kerabat 

lainnya. Lingkungan keluarga merupakan tempat di mana anak-anak dibesarkan 

dan merupakan lingkungan yang pertama kali dijalanai oleh seorang anak di dalam 

mengarungi hidupnya, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak-anak 

dalam keluarga akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa 

seorang anak.  

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu di mana ia 

berinteraksi. Dari interaksi dengan lingkungan pertama inilah individu memperoleh 

unsur-unsur dan ciri-ciri dasar daripada kepribadiannya. Juga dari situlah ia 

memperoleh akhlak, nilai-nilai, kebiasaan dan emosinya dan dengan itu ia merobah 

banyak kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan-kesanggupan dan kesedian-nya 

menjadi kenyataan dalam hidup dan tingkah laku yang tampak. Jadi keluarga itu 

bagi seorang individu merupakan simbol atas nilai-nilai yang mulia, seperti 

keimanan yang teguh kepada Allah, pengorbanan, kesediaan berkorban untuk 

kepentingan kelompok, cinta kepada kebaikan, kesetiaan dan lain-lain lagi nilai 

mulia yang dengannya keluarga dapat menolong individu untuk menanamkannya 

pada dirinya. 

 

61Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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b. Kurangnya motivasi atau kemauan dalam diri peserta didik 

Faktor yang menghambat penanaman nilai-nilai akhlak di SMAS al-Qur’an 

Babussalam adalah kurangnya motivasi atau kemauan yang dimiliki oleh peserta 

didik. Kurangnya kesadaran yang dimiliki pesert didik, ditunjukkan dengan masih 

adanya peserta didik yang tidak menaati peraturan dan tidak berpartisipasi dalam 

kegiatan keagamaan yang diadakan di SMAS al-Qur’an Babussalam. 

Pemaparan di atas diperkuat dengan hasil observasi peneliti di lapangan 

pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di SMAS al-Qur’an Babussalam dimana dapat 

di analisis oleh peneliti bahwa penghambat penanaman nilai-nilai akhlak banyak 

hal antara lain: kurang adanya minat pemahaman peserta didik terhadap agama dan 

kurang tertanamnya agama sejak dini, sehingga masih adanya peserta didik yang 

enggan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. 

c. Teman sebaya 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dudi Hermawan Rasyid bahwa: 

Teman sebaya memiliki peran dalam keberhasilan pserta didik khususnya 
dalam membaca al-Qur’an, dan sholat dzuhur berjama’ah. Peserta didik yang 
bergaul dengan teman atau lingkungan yang kurang mendukung seperti tidak 
mau membaca al-Qur’an, dan sholat dzuhur berjama’ah, maka peserta didik 
mudah sekali terpengaruh untuk mengikuti temannya yang melanggar 
peraturan sekolah62 

Pendapat di atas diperkuat oleh Bapak Salahuddin yang menyatakan bahwa: 

Ketika teman-teman tidak membaca al-Qur’an, dan sholat dzuhur berjama’ah 
maka peserta didik ini pun tidak membaca al-Qur’an, dan sholat dzuhur 
berjama’ah dengan alasan malas, pura-pura sakit untuk peserta didik laki-laki 
sedangkan untuk peserta didik perempuan pura-pura haid padahal tidak haid, 
sehingga peserta didik melanggar peraturan sekolah dan di kenakan 
hukuman.63 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, tidak ada yang salah dalam 

bergaul dengan teman, namun permasalahannya adalah jika kelompok teman 

sebaya tersebut memiliki sisi negatif yang cukup besar maka peserta didik tersebut 

 

62Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 

63Salahuddin, Wali Kelas XI SMAS al-Qur’an Babussalam, Wawancara, 19 Juli 2023 
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akan terpengaruh. Dengan demikian, maka agar peserta didik senantiasa bergaul 

dengan teman yang baik perlu adanya peran orang tua yang paling utama dan peran 

pendidik. Seperti yang disampaikan oleh Guru Pendidikan Agama Islam: 

Ketika berada di lingkungan sekolah peserta didik berteman dengan teman-
teman yang ada di lingkungan sekolah sehingga pendidik mudah untuk 
mengawasi perilaku serta tingkah laku dan peserta didik ketika berada di 
lingkungan sekolah, bahkan Guru Pendidikan Agama Islam sering meminta 
peserta didik yang dianggap baik dalam membaca tulis al-Qur’an, dan sholat 
dzuhur berjama’ah untuk mengajak teman yang lain yang sering malas 
membaca al-Qur’an, dan sholat dzuhur berjama’ah untuk bersama-sama 
melakukan membaca al-Qur’an, sholat dzuhur berjama’ah.64 

D. Solusi Pendidik dalam Mengatasi Hambatan Menanamkan Nilai-nilai Akhlak 

pada Peserta Didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

Penanaman nilai-nilai akhlak membutuhkan kerjasama yang baik dari 

berbagai pihak demi kelancaran prosesnya. Demikian pula di SMAS al-Qur’an 

Babussalam, solusi yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan para 

pendidik dan wali kelas untuk terus mendidik, memberikan motivasi kepada peserta 

didik agar selalu melakukan perilaku terpuji sesuai dengan ajaran Islam dan tidak 

melakukan perbuatan yang tercela, dan selalu mengingatkan kepada peserta didik 

dampak dari perbuatan tercela. 

Selain itu, menjalin hubungan yang lebih baik dengan pihak keluarga untuk 

lebih memperhatikan anak-anaknya, sehingga perilaku peserta didik tetap baik di 

sekolah maupun di rumah. Membangun kerjasama dengan guru, wali kelas, dan 

orang tua serta memaksimalkan kegiatan keagamaan di sekolah sebagai salah satu 

sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan motivasi keagamaan kepada 

peserta didik agar dapat berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

64Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 
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Untuk mengatasi hambatan dalam penanaman nilai-nilai akhlak ini 

diungkapkan oleh Plt. Kepala Sekolah sekaligus Guru Pendidikan Agama Islam 

Dudi Hermawan Rasyid, ketika dilakukan wawancara oleh peneliti, beliau 

menjelaskan: 

seperti yang saya katakana tadi sebenarnya tidak mudah  tetapi kadang 
muncul kendala tetapi tetap tantangan itu ada jadi jangan dikira dalam  
menerapkan strategi keteladanan dan pembiasaan dalam menanamkan nilai-
nilai akhlak sabra, rasa hormat, saling menasehati, dan sederhana itu mudah 
begitu saja walaupun tadi saya katakana mudah kalau memang pendidik mau 
atau kita sebagai pendidik mmeberikan teladan tetapi kadang muncul 
tantangan-tantangan dan oleh sebab itu mengatasi tantangan tersebut perlu  
adanya kolaborasi atau kerja sama dan menyatukan apa visi misi kita dalam 
mengemban amanah sebagai pendidik. Jadi perlu ada kolaborasi dengan cara 
kita melakukan rapat atau pertemuan atau dialog bahkan kalau perlu kita 
melibatkan orang tua jadi tidak boleh kita hanya dewan pendidik saja tetapi 
harus terlibat  orang tua karena kalau ada sinergitas atau kerja sama yang baik 
dengan orang tua atau wali peserta didik itu akan lebih ringan kita dalam 
menerapkan strategi keteladanan dan kebiasaan dalam menanamkan nilai-
nilai akhlak sehingga di harapkan ketika ada peserta didik yang kita anggap 
indisipliner atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang  kita harapkan dalam 
nilai akhlak apa lagi sebagai guru agama  kita bisa koordiinasi dan 
bekerjasama dengan orangtua jadi kita intinya menegaskan bahwa ini peserta 
didik adalah hakekatnya tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung 
jawab pendidik tetapi juga tanggung jawab bersama dengan orang tua65  

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneiti, maka 

dapat di simpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan penanaman nilai-nilai akhlak 

dapat dilakukan: 1) Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan 

iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam bentuknya 

yang sempurna dalam waktu tertentu, 2) Membiasakan mereka menunaikan syiar-

syiar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu menjadi kebiasaan yang 

mendarah daging, mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa 

tentram sebab mereka melakukannya, 3) Menyiapkan suasana agama dan spiritual 

yang sesuai di rumah di mana mereka berada, 4) Membimbing mereka membaca 

 

65Dudi Hermawan Rasyid, Guru Pendidikan Agama Islam SMAS al-Qur’an Babussalam, 

Wawancara, 17 Juli 2023 
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bacaan-bacaan agama yang berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan 

makhluk-makhluknya untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas 

wujud dan keagungannya, 5) Menggalakkan mereka turut serta dalam aktivitas-

aktivitas agama, dan cara-cara lain yang bermanafaat bagi peserta didik. 

 

D. Pembahasan Strategi Pendidik dalam Penanaman Nilai-nilai Akhlak pada 

Peserta Didik di SMAS al-Qur’an Babussalam 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan tentang strategi pendidik dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam, 

maka data yang diperoleh akan penulis uraikan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, berikut penulis 

tampilkan data mengenai strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

pada peserta didik. 

 
No Strategi Pendidik Indikator nilai akhlak yang dicapai 
1 Keteladanan  1. Nilai sabar, rasa hormat, saling menasehati, 

dan sederhana. 
pendidik yang menjadi teladan untuk 
menanamkan nilai sabar pada peserta didik 

 
 

2 Pembiasaan  1. Nilai sabar 
- bangun shalat subuh 
- shalat berjamaah 
- menghafal al-Qur’an 
- puasa senin kamis 

2. Rasa hormat 
- Mengucapkan salam 
- Salim kepada pendidik 
- Menghormati temannya 

3. Saling menasehati 
- Amar ma’ruf nahi mungkar 
- Bersifat terbuka agar terbiasa 

menyampaikan apa yang ada 
dipikirannya sehingga peserta didik 
terbiasa menasehati temannya. 

4. Sederhana 
- Tidak mudah mengeluh 
- Rendah diri atau rendah hati 

4. 4 Indikator Hasil Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan berbagai metode pengumpulan data, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di 

SMAS al-Qur’an Babussalam melalui 2 strategi yaitu keteladanan dan 

Pembiasan. Secara umum peneliti melihat bahwa pendidik di SMAS al-

Qur’an Babussalam telah menerapkan kedua strategi tersebut dengan baik. 

Adapun terlaksananya kedua strategi tersebut ditandai dengan berhasilnya 

pendidik dalam menanamkan nilai akhlak sabar, rasa hormat, saling 

menasehati, dan sederhana dalam diri peserta didik. Dengan demikian strategi 

keteladanan dan pembiasaan ini efektif diterapkan dalam menanamkan nilai-

nilai akhlak pada peserta didik. 

2. Faktor pendukung dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik 

di SMAS al-Qur’an Babussalam yaitu: a) pendidik b) minat peserta didik c) 

support pihak sekolah. Adapun yang menjadi faktor penghambat pendidik 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di SMAS al-Qur’an 

Babussalam yaitu: a) latar belakang keluarga dan pemahaman peserta didik 

b) kurangnya motivasi atau kemauan dalam diri peserta didik c) teman 

sebaya. 

3. Solusi pendidik dalam mengatasi hambatan menanamkan nilai-nilai akhlak 

pada peserta didik di SMAS al-Qur’an Babussalam yaitu dapat dilakukan 

dengan cara: 1) Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan 

iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam 
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bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu, 2) Membiasakan mereka 

menunaikan syiar-syiar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu 

menjadi kebiasaan yang mendarah daging, mereka melakukannya dengan 

kemauan sendiri dan merasa tentram sebab mereka melakukannya, 3) 

Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah di mana 

mereka berada, 4) Membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama 

yang berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-

makhluknya untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud 

dan keagungannya, 5) Menggalakkan mereka turut serta dalam aktivitas-

aktivitas agama, dan lain-lain lagi cara-cara lain yang bermnafaat bagi anak. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti berharap 

penelitian ini dapat memberikan implikasi dalam membantu tercapainya hasil 

secara optimal. Adapun implikasi yang berkenaan dengan tesis ini meliputi sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran kepada kepala 

sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam beserta jajarannya agar 

memaksimalkan program-program keagamaan yang dapat menjadi batu 

loncatan untuk membina kesadaran beragama peserta didik. 

2. Para pendidik khususnya guru Pendidikan Agama Islam diharapkan harus 

tetap sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi peserta didik yang masih 

sangat membutuhkan bimbingan, dorongan, serta arahan-arahan agar menjadi 

pribadi yang berakhlak mulia. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian kepada setiap lembaga 

pendidikan untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta 

didik. 
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4. Peserta didik diharapkan mampu mengamalkan setiap keteladanan-

keteladanan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dan diajarkan oleh 

pendidik. 

5. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi setiap orangtua untuk senantiasa 

melakukan bimbingan dan pembinaan aktivitas keagamaan peserta didik di 

rumah, sehingga tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada 

pihak sekolah. 
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DATA SEKOLAH 

 

Profil Sekolah 

Nama Sekolah SMAS al-Qur’an Babussalam 

NIS  

NPSN 40304858 

Status Sekolah Swasta 

Lokasi Sekolah Matalalang 

Kelurahan Bontobangun 

Kecamatan Kec. Bontoharu 

Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Selayar 

Provinsi Prov. Sulawesi Selatan 

Negara Indonesia 

Kode Pos 92812 

Telepon 04142700793 

Email babussalamselayar@yahoo.co.id. 

Status Kepemilikan Yayasan 

No.SK Pendirian 144/Kep/106/HK/97 

No.SK Operasional 144/Kep/106/HK/97 

Tanggal SK Izin Operasional 1997/06/26 

Akreditasi C 

No.SK Akreditasi  

Tanggal SK Akreditasi  

Waktu Penyelenggaraan Sehari penuh/6 hari 
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PERSURATAN 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara 

 

Hari dan Tanggal       : 

Informan : 

 

1. Strategi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada peserta didik di 

SMA Babussalam Selayar kelas XI 

2. Bagaimana penerapan strategi keteladanan di SMA Babussalam Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimana penerapan strategi pembiasaan di SMA Babussalam Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

4. Bagaimana penerapan nilai sabar dengan menggunakan strategi 

keteladanan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

5. Bagaimana penerapan nilai rasa hormat dengan menggunakan strategi 

keteladanan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

6. Bagaimana penerapan nilai saling menasehati dengan menggunakan strategi 

keteladanan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

7. Bagaimana penerapan nilai kesederhanaan dengan menggunakan strategi 

keteladanan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

8. Bagaimana penerapan nilai sabar dengan menggunakan strategi pembiasaan 

pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

9. Bagaimana penerapan nilai rasa hormat dengan menggunakan strategi 

pembiasaan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

10. Bagaimana penerapan nilai saling menasehati dengan menggunakan 

strategi pembiasaan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 
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11. Bagaimana penerapan nilai kesederhanaan dengan menggunakan strategi 

pembiasaan pada peserta didik di SMA Babussalam Selayar kelas XI? 

12. Apakah ada kemudahan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang 4 itu 

dengan menggunakan strategi keteladanan? 

13. Apakah ada kemudahan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang 4 itu 

dengan menggunakan strategi pembiasaan? 

14. Bagaimana kendala yang dialami pendidik dalam menanamkan 4 nilai 

dengan menggunakan strategi keteladanan? 

15. Bagaimana kendala yang dialami pendidik dalam menanamkan 4 nilai 

dengan menggunakan strategi pembiasaan? 

16. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

dialami dalam penerapan strategi keteladanan? 

17. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 

dialami dalam penerapan strategi keteladanan? 
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DOKUMENTASI 
Wawancara dengan Pendidik di SMAS Al-Qur’an Babussalam 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Plt Kepala Sekolah SMAS Al-Qur’an Babussalam atas nama 

Dudi Hermawan Rasyid 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pendidik di SMAS Al-Qur’an Babussalam 
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Wawancara dengan Pendidik SMAS Al-Qur’an Babussalam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pendidik SMAS Al-Qur’an Babussalam 

 

 

 

 

  

 

 

 

Proses pembelajaran di SMAS Al-Qur’an Babussalam
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