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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اؘ

 Kasrah I I اؘ

 ḍammah U U اؘ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ٸؘ

 fatḥah dan wau Au a dan u ٷ
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Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula :هوَْلََ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas ...  اؘ | ... ىؘ

 kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وؘ

Contoh: 

 māta :ياتََ

رَيَيَ : ramā 

ليِْمَََََ : qīla 

 yamūtu : يًَوْتَ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفاَلَِلأاَؘرَوْضَة  : rauḍah al-aṭfāl 
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انْفاضِهةَ دِيُْةََ  ًَ  al-madīnah al-fāḍilah :انَ

ة ًَ  al-ḥikmah :انحَِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( َ َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اََ  rabbanā :  رَبُ 

يُْاََ  najjainā : َجَ 

كَ انحَََ  : al-ḥaqq 

ىََ  nu“ima :  َعُّ

وَ   aduwwun„ :عَد 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī (ىَ 

Contoh: 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :   عَهيَِ 

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَ 
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نسَنة  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انسَ 

 al-falsafah : انفَهَْسَفةَ

 al-bilādu :  انبَهدََ

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: 

ٌََ وْ  ta‟murūna : تأيْر 

 „al-nau :انَُ وْعَ 

 syai‟un :شَيْءَ 

 umirtu : أيِرْتَ 

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 

duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللَِ  ٍ  billāh  بالِلَِ  dīnullāh  دِي

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةَِاللَِ ًَ  hum fī raḥmatillāh ه ىَْفيَِْرح

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomanejaan 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 katasandangnya. 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 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 
Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr ḤāmidAbū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.     = subḥānahū wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

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 Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

SPSS =  Statistical Product and Service Solution 

MAN  = Madrasah Aliyah Negeri 

MIPA = Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
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ABSTRAK 

Nama  :  St. Maria Ulfa 

Nim  : 80200221006 

Judul  : Internalisasi Nilai Akhlak  dalam Membentuk Kepedulian  

Sosial Peserta Didik Di MA Guppi Samata 

  

 Penelitian  untuk:  menggambarkan bentuk kepedulian sosial di MA Guppi 

Samata,Untuk mengetahui proses Internalisasi nilai akhlak dalam membentuk 

kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata 

 Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif postpositivisme  

pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam 

analisis data dilakukan dengan model  reduksi data, Miles dan Huberman melalui 

penyajian data dan ditarik kesimpulan. Selain itu dalam pengujian keabsahan data 

digunakan teknik trianggulasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan: bentuk kepedulian sosial yang diterapkan 

di MA Guppi Samata adalah rasa empati, tanggung jawab soaial, dan rendah hati  

terhadap sesama teman baik dalam lingkup sekolah maupun di luar dari 

lingkungan sekolah, proses internalisasi menggunakan metode pembiasaan, 

pendekatan, keteladanan  maupun arahan dan nasehat yang diberikan kepada  

peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun diluar dari pembelajaran. 

Yang dapat menunjang dengan kegiatan ekstrakulikuler seperti program pramuka 

maupun pentas seni yang melibatkan guru dengan peserta didik untuk berperan, 

dan kerohanian Islam. Pada proses internalisasi nilai akhlak dalam membentuk 

kepedulian sosial peserta didik, guru juga mengadakan praktek dalam 

pembelajaran yang mewajibkan peserta didik untuk ikut langsung kelapangan 

seperti contohnya shalat jenazah, pentas seni, dan jual beli.  

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kepedulian sosial peserta 

didik Di MA Guppi Samata sudah mencapai pada tingkat yang baik dengan 

bentuk kepedulian soaial peserta didik yaitu berpartisipasi dalam mengumpulkan 

donasi, kerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah, memberikan 

pertolongan kepada teman yang membutuhkan dan kekeluargaan. 

 

Kata Kunci: Internalisasi Nilai Akhlak, Kepedulian Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pendidikan telah melekat dan masih di percaya sebagai pondasi utama 

untuk membangun kecerdasan dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik lagi. 

Hingga saat ini, pendidikan masih terus dikembangkan agar proses 

pelaksanaannya menghasilkan generasi-generasi yang cerdas, mandiri, berakhlak 

mulia dan terampil, dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul dan 

diharapkan, proses pendidikan senantiasa dievaluasi dan di perbaiki. Salah satu 

upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah munculnya gagasan pentingnya 

pendidikan karakter  dalam dunia pendidikan.1 

Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) merupakan acuan atau pendekatan 

pendidikan untuk  mendidik dan membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia 

yang seimbang, tidak hanya berhasil pada satu atau dua sisi domain saja, tetapi 

semua sasaran domain (titally success approach). Kenyataanya hasil pendidikan 

di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Dalam kehidupan seahari-hari masih 

terlihat seperti banyak perkelahian dikalangan siswa akan sistem aturan yang 

berlaku, mutu Pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan mutuh 

pendidikan di negara lain dan masih banyak lagi masalah pendidikan di Indonesia 

yang belum berjalan sesuai dengan arah yang ingin dicapai. Semua ini merupakan 

cerminan bahwa akhlak tercelah melanda dikalangan para peserta didik (anak-

anak sekolah), masyarakat, bangsa dan Negara sangat mendambakan anak-anak 

yang berakhlak mulia dan taat menjalankan ajaran agama mereka, di lengkapi 

dengan sikap dan perilaku mulia di tengah-tengah kehidupan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat pada umummnya. 

                                                           

1
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta:Kencana, 2011), h. 1. 



2 
 

 
 

Sebagaimana dalam undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasiaonal pasal 1 ayat (1) Disebutkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan Negara.
2
 

Pendidikan merupakan sebuah bagian yang tidak mampu di pisahkan dari 

kehidupan. Pendidikan menjadi posisi yang sangat bagi pembentukan pribadi 

setiap individu, peran utamanya dalam proses transfer of value, karena manusia 

memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Pendidikan adalah investasi 

peradaban yang sangat diperlukan dalam upaya menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang 

dapat membentuk seseorang yang beradap sehingga menjadikan kehidupan sosial 

yang berakhlak. 

Kehidupan sosial agama, pendidikan bukan hanya suatu upaya melahirkan 

proses pembelajaran yang membawa manusia menjadi sosok yang potensial 

secara intelektual melalui proses transfer of  knowlodge yang kental, melainkan 

juga proses tersebut bermuara pada uapaya pembentukan peserta didik yang 

berkarakter, beretika, dan berestetika melalui transfer of values di dalamnya. 

Islam merupakan ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Ia mengatur 

seluruh dimensi kehidupan manusia baik urusan keduniaan maupun hal-hal 

menyangkut keakhiratan. Pendidikan Agama Islam memberi inspirasi kepada 
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Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Penyelenggaraan 
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anak-anak mudah yang mendalami atas filsafat dan ideology Islam baik itu 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.3 

Demi masa depan siswa, dengan melihat fenomena problematika sosial 

yang ada, berupa kenakalan remaja, bahkan terjadinya pengkroyokan terhadap 

teman kelas, adanya fakta tentang tidak sedikitnya anak-anak yang putus sekolah 

hingga adanya anak-anak yang berusaha membantu perokonomian keluarga 

dengan mengamen atau meminta-minta maka diperlukan pembinaan dan peran 

serta secara cepat, baik dari sisi materi (dalam hal membutuhkan peran 

pemerintah maupun relawan lainnya) dan no materi dari aspek jasmani maupun 

rohani yang dalam hal ini madrasah merupakan tempat yang paling tepat dan 

menarik bagi perkembngan potensi para siswa khususnya dari sisi kepribadian. 

Kemajuan zaman semakin cepat yang ditandai oleh perkembangan 

teknologi, dengan semakin banyaknya kemudahan dan juga kecanggian dalam 

segala hal, mengakibatkan banyaknya pergeseran nilai-nilai sosial dan norma-

norma yang ada di masyarakat Hal tersebut juga berdampak pada pola pikir dan 

karakter individu yang mengarah pada sikap individualisme serta sikap acuh pada 

tak acuh terhadap lingkungan disekitarnya. Maka dari itu pendidikan dengan  nilai 

akhlak sangat penting di internalisasikan kepada  peserta didik dalam proses 

belajar di sekolah sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara efisien. 

Sikap sosial menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan bersama 

pada suatu masyarakat, mengingat kita hidup di tengah-tengah masyarakat 

Indonesia yang beragam dan tentu saja selama kehidupannya manusia tidak akan 

perna terlepas dengan adanya suatu interaksi dengan manusia lain. Karena  

dengan adanya interaksi sosial yang dapat meningkatkan individu dengan sesama  

manusia dalam bentuk tolong menolong saling menghormati dan menerima. Sikap 
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Afzalurrahman, Islam Ideologi, and The Way Of Life (Singapura: Pustaka Nasional, 
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sosial adalah kesadaran dalam diri individu terhadap lingkungan sosial di 

sekitarnya. Sikap sosial biasanya di tunjukkan karena adanya rasa perhatian dan 

kepedulian terhadap lingkungan dimana seseorang tersebut berbeda. Sedangkan 

sikap sosial dasar merupakan hal-hal atau sikap yang mendasari perkembangan 

sosial setiap individu.4 

Berdasarkan observasi awal bahwa sebagian dari peserta didik kurang 

memperhatikan lingkungan sekitar sekolah mengenai kebersihan maupun 

kerusakan fasilitas sekolah. Kepedulian dan kepekaan akan lingkungan sosial 

siswa mulai tergerus, rasa empati dan simpati siswa mulai berkurang, semangat 

gotong royong dan bekerja sama mulai ditinggalkan, dan sikap indivualisme yang 

semakin kuat. Maka dari itu karakter sosial memiliki peran andil yang sangat 

besar dalam membentuk kepribadian, khususnya dalam penanaman sikap peduli 

peserta didik. Pada zaman sekarang belum efektif dalam pengaplikasian atau 

implementasi pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti 

ketika sikap seorang siswa yang masih mengabaikan rasa hormat kepada guru, 

sesama, bahkan warga lain disekitar di lingkungan sekitar sekolah. 

Dapat diketahui bahwa ada beberapa peserta didik yang kurang dalam segi 

sikap sosial, seperti tidak disiplin, tidak menghargai guru, tidak menghargai 

teman, tidak amanah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Maka 

dari itu kepedulian sosial perlu ditanamkan pada siswa karena siswa 

menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Untuk dapat membentuk 

kepribadian peserta didik agar memiliki sikap sosial yang baik tidak lepas dari 

peran guru dalam mencapai tujuan proses pembelajaran dan kepribadian yang 

baik.  
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Azwar, Sikap  Manusia Teori Dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 
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Internalisasi nilai merupakan upaya yang sering dilakukan oleh orang 

dewasa untuk menciptakan duplikasi kepada anak-anak, remaja maupun orang 

dewasa lain yang terus berupaya menemukan pencarian terhadap jati dirinya, hal 

ini dapat dimulai dari lingkup keluarga, sekolah atau madrasah, dan perguruan 

tinggi hingga lingkungan masyarakat yang memberikan internalisasi pada 

kehidupan mereka. 

Pentingnya  internalisasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial 

yang mengharuskan peserta didik untuk berhubungan baik dengan sesama  

manusia baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Akhlak 

menempati kedudukan penting dan dianggap memiliki fungsi yang sangat 

berpengaruh dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q. S An-Nahl/ 16:90 

 ََ  َ َ َ  ََ  َ  ََ َ

  َ   ََََ َ    

Terjemahnya 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5
 

Berdasarkan ayat diatas (Sesunggunya Allah menyuruh kamu berlaku adil) 

bertauhid atau berlaku adil dengan sesunggunya, (dan berbuat kebaikan) 

menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah 

kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits, ( memberi) 

bantuan, (kepada kaum kerabat) keluarga, mereka disebutkan secara khusus di 

sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu, (dan 

Allah melarang dari perbuatan keji) yakni zina, ( dan kemungkaran) menurut 
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hukum syariat, yaitu perbuatan kekafiran dan kemaksiatan, (dan permusuhan) 

menganiaya orang lain. Lafal al-bagyu disebutkan disini secara khusus sebagai 

pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi dan demikian pula dengan lafal al-fahsya, 

(dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangan-Nya, (agar 

kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dalam hal tersebut.
6
 

Disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama  

manusia, berbuat kebajikan, bersilaturahim, menjauhi perbuatan keji dan mungkar 

dan menjauhi permusuhan. Allah selalu memerintahkan hambanya-Nya untuk 

berlaku adil baik dalam bersikap, ucapan dan tindakan. Allah juga selalu 

menganjurkan berbuat ihsan untuk meningkatkan kualitas amalan dengan cara 

berbuat baik kepada sesama manusia. 

Proses pembentukan sikap sosial siswa di sekolah tidak bisa lepas dari 

nilai-nilai Islam, karena sikap sosial sudah menjadi satu kesatuan dalam nilai-nilai 

Islam. Oleh karena itu guru perlu hati-hati dalam memberikan asupan pelajaran 

dan pengetahuan kepada peserta didiknya, sehingga nilai-nilai yang di 

internalisasikan kepada anak harus berupa nilai-nilai yang luhur dan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam yang ada. 

Berdasarkan sudut pandang terminology, pengertian akhlak yang di 

kemukakan oleh para ulama memberikan batasan pengertian bila akhlak adalah, 1)  

ilmu yang memberikan batas-batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan 

yang tercela, atau segala hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia serta 

perkataannya baik yang lahir maupun yang batin, 2) merupakan ilmu yang 

mengajarkan tatakrama kepada manusia dan menyatakan manusia dan 

menyatakan tujuan akhir dari seluruh usaha dan pekerjaan manusia.
7 
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 Jalaludin Al-Mahalli & Jalaludin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Lengkap dan Disertai 
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Kepedulian adalah empati kepada orang lain yang diwujudkan dalam 

bentuk memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan. Kepedulian 

merupakan sikap dan tindakan yang ingin selalu memberi bantuan orang lain yang 

membutuhkan, selalu berupaya mencega kerusakan pada lingkungan alam dan 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam.8 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan untuk peneliti agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada (a) Internalisasi nilai akhlak 

pendidikan Agama Islam, dan (b) membentuk kepedulian sosial peserta didik di 

MA Guppi Samata.  

2. Deskripsi Penelitian 

Sesuai judul tesis ini yaitu Internalisasi nilai akhlak dalam membentuk 

kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata, beberapa istilah dalam 

pokok dalam kajian ini perlu penjelasan secara profesional dan baik agar 

persamaan komperenshif utuh dan bermakna dapat diperoleh sebagai kejelasan 

pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas. 

Istilah ini dapat meluas menjadi kata internal yang berarti areal yang 

terbatas kedalam, dan kemudian menjadi internalisasi, dalam artian suatu proses 

penghayatan secara mendalam, penghayatan utuh dan menyeluruh terhadap suatu 

ajaran dan doktrin.
9
 Internalisai yang menjadi kalimat awal tesis ini penulis 

maksudkan sebagai proses untuk mengahayati nilai akhlak dalam membentuk 

                                                           

8
Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Refika Aditomo, 

2013), h. 126. 
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kepedulian sosial terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar dan 

memiliki rasa empati ke sesama manusia. 

Tabel: 1. Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Deskripsi Fokus 

1. 

 

Internalisasi Nilai Akhlak 

dalam Membentuk 

Kepedulian Sosial Peserta 

Didik di MA Guppi 

Samata 

Nilai Akhlak 

1. Dermawan 

2. Kejujuran 

3. Peduli 

4. Adil 

5. Santun, Ramah 

6. Tolong  menolong 

7. Disiplin 

8. Bertanggung jawab 

Bentuk Kepedulian Sosial 

1. Empati 

2. Tanggung jawab sosial 

3. Ego yang Rendah (rendah hati) 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas yang telah diuraikan, maka 

pokok masalah penelitian ini dapat diredaksionalkan dalam bentuk pertanyaan. 

Selanjutnya sub masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk  kepedulian sosial peserta didik dalam proses  

internalisasi nilai akhlak di MA Guppi Samata? 

2. Bagaimana proses internalisasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian 

sosial peserta didik di MA Guppi Samata. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka yang dimaksud dalam tesis ini yaitu, untuk menjelaskan 

posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian 

yang telah ada dan literature yang lain. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti 

telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan 
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dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Ada beberapa karya tulis yang 

dijadikan sebagai bahan perbandingan dan memperkaya kajian teoretis dalam tesis 

ini di antaranya: 

1. Skripsi “Internalisasi nilai-nilai  pendidikan Agama Islam melalui budaya 

religius sekolah di SMAN I Gondangwetan Kab. Pasuruan” oleh Makinun 

Amin mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakulta Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bentuk implementasi 

budaya religius dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Makinun Amin, penelitian ini 

membahas tentang Internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, namun 

adapun perbedaannya adalah penulis memfokuskan  pada kepedulian sosial 

peserta didik yang merupakan salah satu unsur akhlak pada siswa. 

2. Yanuar Yoga Pradana yang merupakan mahasiswa pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesis 

yang berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Kegiata 

Ekstrakulikuler Di MI Ma‟arif NU I Pageraji”10 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 1) kegiatan ekstrakulikuler di MI Ma‟arif NU Pageraji 

dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki siswa, serta 

pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler 

menciptakan hal positif terhadap pembentukan dan pengembangan siswa, 

2) nilai-nilai pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler yang 

diselenggarakan memberi sumbangan terhadap pengembangan dan 
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Sunan Kalijaga, 2017). 
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pendidikan karakter siswa. Karakter mengindikasikan bahwa setiap 

individu siswa memiliki kecerdasan dalam taraf tertentu yang tercermin 

dari perilakukanya, 3) dampak dari nilai-nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler adalah ada perubahan sikap yang dialami oleh siswa, seperti 

karakter jujur, religius, kerja keras, tanggung jawab, mandiri, kreatif, aktif, 

disiplin dan toleransi. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Yoga Pradana, 

penelitian ini tentang pembentukan karakter melalui nilai-nilai Pendidikan 

Agama, namun perbedaannya indikator yang digunakan dalam membentuk 

karakter mengarah kepada kegiatan ekstrakurikuler sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan secara uviversal tentang proses internalisasi nilai 

akhlak Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kepedulian sosial 

peserta didik. 

3. Penelitian karya Amat Munir (NIM: 1031111008) yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kepada Siswa Kelas XI Jurusan 

Agama di MAN I Kota Semarang”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah 

pelaksanaan penghayatan nilai-nilai Keagamaan Kelas XI Jurusan Agama 

MAN I Semarang dilakukan dengan beberapa strategi antara lain: Melalui 

metode teladan, metode Pembiasaan, pelatihan, kegiatan sosial serta 

dengan pendekatan individual atau kelompok.11 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Amat Munir, penelitian ini 

juga membahas tentang Internalisasi nilai-nilai keagamaan, namun 

perbedaannya penelitian ini menggunakan strategi dan cuman berfokus 

pada nilai-nilai keagamaan sedangkan penelitian yang akan saya lakukan 
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Amat Munir (NIM: 103111008), Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kepada Siswa 

Kelas  XI Jurusan Agama di Man 1 Kota Semarang, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Walisongo Semarang, 2014). 
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tidak hanya  internalisasi nilai akhlak Pendidikan Agama Islam tetapi juga 

kepedulian sosial peserta didik. 

4. Tesis Munawir Gazali (Nim 16761020), mahasiswa pascasarjana 

Universitas Negeri  (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang “Internalisasi 

Nilai-Nilai Islam Dalam Memebentuk Sikap Sosial Siswa Melalui 

Pembelajaran Akidah Akhlak Di MI Bustanul Ulum Pesanggrahan Batu”. 

Desain Internalisasi nilai-nilai Islam melalui pembelajaran Akidah Akhlak 

menggunakan desain makro dan mikro, secara makro melalui kerja sama 

dengan semua komponen yang ada disekolah, dukungan orang tua dan 

masyarakat. Secara mikro yaitu melalui proses pembelajaran dalam kelas 

dan luar kelas, melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah. Hasil implementasi internalisasi nilai-nilai Islam dalam 

membentuk sikap sosial siswa melalui pembelajaran akidah akhlak dapat 

melahirkan a) keadaan kelas dana sekolah yang religius dan siswa lebih 

berakhlak mulia, lebis disiplin, jujur, bertanggung  jawab, amanah, percaya 

diri, saling menghargai, tolong menolong peduli kebersihan dan keindahan. 

B) prestasi siswa dapat berhasil baik secara akademik maupun non 

akademik, c) kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin tinggi.  

Persamaan dari penelitian Munawir Gazali, penelitian ini juga membahas 

tentang adanya kolerasi mengenai internalisasi pada suatu nilai yakni nilai-

nilai pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap sosial peserta didik, 

namun perbedaanya penelitian ini menggunakan desain pembelajaran, 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus Internalisasi   

5. Tesis Nurjanah 2015 “Upaya pembenaan akhlak mulia siswa melalui 

keteladanan guru”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa upaya guru 

dalam membina akhlak mulia dilakukan dengan cara: a) Mengajar 
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sekaligus melatih siswa, b) Mendemonstrasikan dan c) membiasakan 

berperilaku tolong menolong, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin 

beribadah, peduli lingkungan, peduli sosial, bersikap santun, mengucapkan 

salam dan bertanggung jawab. Perilaku guru yang patut diteladani siswa 

adalah aktif dalam kegiatan keagamaan, disiplin waktu dan disiplin belajar, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab mengucapkan salam dan 

dicontohkan melalui kegiatan belajar mengajar di kelas maupun interaksi di 

luar kelas dilakukan dengan cara keteladanan langsung dan tidak langsung. 

Nilai-nilai akhlak yang tampak pada perilaku siswa yaitu mempunyai 

keimanan kuat dan kesalehan hidup, mempunyai sikap ikhlas yang 

mendasar semua katifitas, seperti katifitas keagamaan dan belajar. Proses 

keteladanan yang dilakukan oleh guru dalam meneladani sikap guru 

ditransformasikan melalui tahap perhatian, pengingatan, dan motivasi. 

Persamaan dari penelitian Nurjanah, penelitian ini juga membahas 

mengenai akhlak peserta didik, namun adapun perbedaannya penelitian ini 

objek penelitiaannya membahas mengenai pembinaan akhlak mulia melalui  

keteladanan guru sedangkan penelitian yang akan saya lakukan difokuskan 

pada proses guru dalam menginternalisasikan nilai akhlak Pendidikan 

Agama Islam dalam membentuk kepedulian sosial peserta didik. 

6. Tesis Ifa Istinganah 2015 „Pengaruh keteladanan Guru Akidah Akhlak Da 

Keteladanan Orang tua Terhadap Nilai-Nilai Akhlak Karimah Siswa Di 

MTSN Sekabupaten Blitar”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

keteladanan guru akidah akhlak dan peran orang tua sangat mempengaruhi 

terciptanya nilai-nilai akidah akhlak karimah. 

Persamaan dari penelitian Ifa Istinganah, penelitian juga membahas 

mengenai nilai-nilai akhlak, namun perbedaannya penelitian ini 
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menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang saya 

akan lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan berfokus pada 

sikap sosial peserta didik. 

7. Tesis Ernaka Heri Putra Suharyanto (12770028) “Internalisasi Nilai-NIlai 

Religius Dan Kepedulian Sosial Dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial 

Siswa Di Madrasah” kesimpulan berdasarkan temuan lintas situs terdapat 

persamaan nilia-nilai tersebut yang di internalisasikan karena berkembang 

bersamaan dengan adanya integrasi materi pelajaran yang disajikan oleh 

para guru yang bersangkutan pada proses pembelajaran khususnya pada 

mata pelajaran keagamaan, ilmu sosial khususnya pelajaran sosiologi, 

pendidikan kewarnegaraan dan bimbingan konseling serta adanya budaya 

madrasah, tata tertib dan kebijakan madrasah dalam  upaya pengembangan 

internalisasi nilai-nilai kepedulian sosial pada siswanya. 

Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh Ernaka Heri Putra 

Suharyanto, penelitian ini memiliki kolerasi tentang internalisasi pada suatu 

nilai yakni nilai-nilai Agama Islam dalam membentuk sikap peduli peserta 

didik, namun perbedaannya penelitian ini mengarah pada berbagai unsur 

nilai dalam Pendidikan Agama Islam  sedangkan penelitian yang saya akan 

lakukan hanya berfokus pada nilai akhlak dalam membentuk kepedulian 

sosial peserta didik. 

8. Penelitian Tesis Indra (2012) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi PAI 

UIN Maliki Ibrahim Malang tentang Internalisasi Nilai-NIlai Agama Islam 

Dalam Membentuk Siswa berkarakter Mulia Di SMA Negeri 15 Binaaan 

Nengeri antara Takenon Acah Tengah.ini berfokus pada internalisasi nilai-

nilai agama islam di lingkungan sekolah dalam membentuk siswa 

berkarakter mulia yang masih termasuk kategori umum karena nilai-nilai 
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agama Islam dan karakter mulia masih bisa dilakukan pembahasan secara 

terperinci, sedangkan penelitian penulis merupakan salah satu rincian dari 

nilai-nilai agama Islam atau nilai-nilai religius dan kepedulian sosial yang 

mengarah pada pengembangan kompetensi sosial, jenis penelitiannya juga 

berbeda karena penelitian penulis merupakan Multi situs (lebih dari satu 

tempat objek penelitian). Sedangkan penelitian Indra lebih berfokus pada 

satu tempat dan merupakan sekolah regular yakni sekolah umum berbeda 

dengan objek penelitian penulis pada lembaga Madrasah yang nampak 

berbasis ke Islam. 

Perbedaan dari penelitian Indra, penelitian ini juga membahas mengenai 

internalisasi nilai akhlak namun perbedaannya  penelitian ini mengkaji 

mengenai karakter peserta didik sedangkan penelitian yang saya akan 

lakukan berfokus pada  objek membentuk kepedulian peserta didik melalui 

internalisasi nilai akhlak. 

9. Penelitian ini diangkat oleh Abdul Hamid, yang berjudul Internalisasi 

NIlai-NIlai akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

negeri 17 kota Palu. Permasalahan dalam penelitian ini yang diangkat 

adalah bagaimana gambaran umum akhlak siswa dan proses internalisasi 

nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 17 Kota Palu. Dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

dan menganalisa gambaran umum akhlak siswa dan proses internalisasi 

nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 17 Kota Palu, metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif. Subyek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI), kepala sekolah, dan siswa SMP Negeri 17 Palu. 
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Persamaan dari penelitian ini oleh Abdul Hamid, penelitian ini juga 

membahas mengenai internalisasi nilai-nilai akhlak, namun perbedaannya 

penelitian ini menggunakan pembelajaran dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai akhlak sedangkan penelitian yang saya akan lakukan berfokus 

pada pembentukan kepedulian sosial dari proses internalisasi nilai akhlak. 

10. Skripsi Rovip Indri Yani (161584) “Internalisasi Nilai-Nilai Ahklak Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 23 Kota Jambi” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya 

penanaman nilai-nilai akhlak pada siswa SMPN 23 sijinjang kota Jambi 

memang bukan merupakan kegiatan mudah. Dalam proses pelakasanaanya 

tentu tidak selamanya berjalan lancar tetapi kadang terdapat kendala, 

kendala yang dihadapi guru pendidikan Agama Islam SMPN 23 Sijnjang 

Kota Jambi yaitu, kurangnya fasilitas sekolah dalam menunjang 

pembelajaran seperti ketika ingin memutar sebuah film  namun tidak ada 

infocus sehingga siswa hanya menonton lewat laptop. 

Persamaan dari  penelitian ini oleh Rovip Indri Yani, penelitian ini juga 

membahas mengenai internalisasi nilai akhlak, namun perbedaannya 

penelitian ini menggunakan pembelajaran dalam menginternalisasikan nilai 

akhlak sedangkan penelitian yang akan saya lakukan pada proses 

menginternalisasikan akhlak dalam membentuk sikap sosial peserta didik. 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji dan menggambarkan bentuk kepedulian sosial peserta didik 

dalam proses  menginternalisasi nilai akhlak di MA Guppi Samata. 
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b. Mengetahui proses internalisasi niali akhlak dalam  membentuk kepedulian 

sosial peserta didik  di MA Guppi Samata. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh  dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama pembentukan kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata. 

b. Diharapakan penelitian ini guru semakin giat dalam upaya 

menginternalisasikan nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial peserta 

didik. 

c. Untuk kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kepada 

semua intansi dan para guru agar dapat menjadi acuan dalam internalisasi nilai 

akhlak khususnya di MA Guppi Samata. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Internalisasi Nilai Akhlak 

1. Pengertian Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi adalah suatu  proses. Dalam kaidah bahasa 

Indonesia akhiran isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus bahasa Indonesia internalisasi 

diartikan sebagai penghayatan, penugasan, penguasaan, secara mendalam yang 

berlangsung, melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan penataran.12  

Dalam Kerangka psikologis, Internalisasi diartikan sebagai penggabungan 

dan penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam 

kepribadian. Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan 

sesuatu, yakni merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan 

membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Internalisasi proses yang 

dilakukan secara berulang kali untuk menanamkan nilai sikap dan perilaku 

seseorang. Sehingga keadaan menjadi pola yang terarah dan norma yang berlaku 

di dalam masyarakat maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, internalisasi 

merupakan faktor pendororng perubahan sosial. Dengan kata lain internalisasi 

merupakan sebuah usaha untuk menanamkan suatu nilai pada individu dan nilai 

tersebut dapat tercermin pada sikap dan perilakunya. 

Adapun definisi Internalisasi menurut parah ahli adalah sebagai berikut. 

Menurut Chabib Thoha, internalisasi adalah teknik dalam pendidikan nilai 

yang sasarannya sampai pada pemilikian nilai yang menyatu dalam kepribadian 

peserta didik.13  

                                                           

12
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), h. 336. 

13
Chabib Thoha, Kapita Selekta Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 93. 
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Adapun menurut Peter L. Berger bahwa internalisasi adalah menyatunya 

nilai dalam diri seorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian 

nilai, sikap, keyakinan, aturan-aturan pada diri seseorang.14 

Sementara internalisasi menurut James C. Scott yakni proses yang 

melibatkan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat 

didalam diri seseorang. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim 

membentuk pribadi dari sesorang sehingga terjadi internalisasi.
15

 

Menurut Muhaimin dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan 

pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau 

tahap terjadinya internalisasi yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Transformasi Nilai 

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam 

menginformasikan  nilia-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya 

terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan  peserta didik atau anak asuh 

Adapun metode yang dapat digunakan dan  dikembangkan antara lain: 

1) Metode cerama: Metode ini merupakan suatu bentuk interaksi belajar 

mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan 

oleh guru terhadap kelompok peserta didik. Ceramah yang baik adalah 

ceramah yang bervariasi artinya ceramah yang dilengkapi dengan 

penggunaan alat dan media serta adanya tambahan dialog interaktif atau 

diskusi sehingga proses pembelajaran tidak menjenuhkan. 

                                                           

14
Munir, Pendidikan dalam perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternative 

Bagi Kontruksi Keilmuan Islam, dalam Toko Suhartono dan Noer Huda, Arah Baru Study Islam 

Indonesia, Teori dan Metodologi, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 126. 

15
Scott, J. Internalization of Norms: A Sosiologikal Theory Of Moral Commitment. 

Englewood ( Cliff, N. J. : Pacntice-Hall. 1971), h. 12. 
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2) Metode certia: Metode ini mempunyai daya tarik yang menyentu perasaan 

manusia, sebab bagaimanapun cerita sudah merajut pada hati manusia dan 

akan memengaruhi kehidupan mereka. 

b. Tahap Transaksi Nilai 

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua 

arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi 

timbal balik. Perbedaanya apabila pada tahap tranformasi, komunikasi masih 

dalam bentuk satu arah, yakni guru yang aktif tetapi dalam tahap transaksi ini 

guru dan siswa sama-sama memiliki sifat yang aktif, tekanan dari komunikasi ini 

masih menampilkan sosok fisiknya daripada fisik mentalnya, dalam tahap ini guru 

tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan buruk, tetapi juga 

terlibat untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang nyata, dan 

siswa diminta  memberikan respon yang sama, yaitu menerima dan mengamalkan 

nilai tertentu. 

Metode yang dapat digunakan dan dikembangkan antara lain: 

1). Metode Siswa Aktif 

Metode ini menekankan pada proses melibatkan anak sejak awal 

pembelajaran, guru memberikan pokok bahasan pada siswa/anak dalam kelompok 

untuk mencari dan mengembangkan proses selanjutnya, siswa membuat 

pengamatan , pembahasan analisis sampai pada proses penyimpulan atas kegiatan 

mereka. Metode ini ingin mendorong anak untuk mempunyai kreatifitas, 

ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya 

juang. 

Berkembanganya stretegi tertentu berkaitan dengan metode pembelajaran 

siswa aktif, contohnya dengan penggunaan card sort yang merupakan aktifitas 

kerjasama untuk mengajarkan tentang konsep, karakteristik klarifikasi, fakta 
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tentang benda maupun fakat sosial ataupun menilai informasi dengan adanya 

gerak fisik didalamnya dapat membantu siswa menghilangkan kejenuhan.
16

 Selain 

itu penggunaan strategi snowball trowing juga berkembang yang secara etimologi 

snowball berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar sehingga dapat 

dapat diartikan melempar bola salju. Menurut Suprijono strategi snowball 

throwing merupakan suatu strategi pembelajaran yang diawali dengan 

pembentukan kelompok yang di wakili ketua kelompok untuk mendapat tugas 

dari guru kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang di bentuk 

seperti bola (kertas pertanyaan lalu dilempar ke siswa yang lain yang msing-

masing siswa menjawab pertanyaan yang diperoleh.
17

 Beragam strategi dalam 

melengkapi penerapan metode suatu pembelajaran dapat dipelajari dan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi diadakannya pembelajaran dan tujuannya 

yang ingin dicapai termasuk dengan tujuan penanaman nilai tertentu dalam 

pembelajaran tersebut. 

2). Metode Pendidikan melalui Peristiwa-peristiwa 

Metode ini dimulai dengan memandang bahwasanya hidup ini penuh 

perjuangan dan merupakan pengalaman-pengalaman dengan berbagai peristiwa, 

baik yang timbul karena tindakannya sendiri maupun karena sebab-sebab diluar 

kemampuannya, guru yang bijak akan megambil pelajaran dari peristiwa itu 

menjadi pengalaman yang berharga, ia menggunakannya untuk membina, 

mengasuh dan mendidik jiwa (siswanya) oleh karena itu pengaruhnya tidak boleh 

hanya sebentar (sementara) saja. 

 

                                                           
16

 Raisul Muttaqien, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, diterjemahkan dari Melvin 

L. Siberman, Active Learning: 101 Teach Any Subject (Allyn and Bacon, Baston, 1996), 

(Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), Cet III edisi revisi, h. 169. 
17

 A. Suprijono A, Cooperative Learning Teori Aplikasi Palkem, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012. H. 128. 
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3). Metode Pencarian Bersama 

Metode pencarian bersama. Metode ini menekankan pada pencarian 

bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi 

pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat , dimana dalam proses 

ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumetatif 

untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama, 

melalui metode ini siswa di ajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang 

berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, 

mengkritisi dan mengolahnya anak diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang 

ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, siswa di ajak untuk secara 

kritis mengolah sebab akibat dari permasalahan  yang muncul tersebut, mereka 

diajari untuk tidak cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan 

cermat dan hati-hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan 

sikap. 

4). Metode Penjernihan  Nilai 

Metode penjernihan nilai dilakukan dengan dialog efektif dalam bentuk 

sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif.  Berbagai latar belakang sosial 

kehidupan, pendidikan, dan pengalaman adat membawa perbedaan pemahaman 

dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam 

masyarakat dapat membuat seorang anak menjadi bingung. 

Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak 

mendapat pendamping yang baik pula maka anak atau siswa dapat mengalami 

penyesatan terhadap nilai hidup, oleh katena itulah proses penjernihan nilai 

penting untuk dilakukan, misalnya pada mata pelajaran kewarganegaraan siswa di 

ajak membahas kasus korupsi yang sedang dan selalu marak di kehidupan bangsa 

Indonesia. 
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Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang telah 

terjadi pada masyarakat melalui panca indera khususnya pendengaran, penglihatan 

dan hati dengan bantuan media cetak, elektronik, internet, dan sebagainya serta 

pada apa yang telah mereka lakukan untuk di pelajari.  Pada akhirnya para siswa 

bisa menentukan dan berani mengambil sikap yang baik dalam (perjalanan) 

hidupnya. 

c. Tahap Transinternalisasi 

Tahap ini lebih jauh mendalam daripada tahap transaksi. Pada tahap ini 

bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan 

kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara 

aktif.18 

Menurut Muhadir proses terjadinya internalisasi memiliki lima tahapan 

yaitu menerima, menanggapi, memberi nilai, mengorganisasi nilai, dan 

karakteriasi nilai. 

Sedangkan dalam nilai sendiri yang dijadikan acuan tingkah laku menurut 

Hill memilki tiga tahapan yaitu: 

a. Values Thinking, atau dapat dikatakan dengan values kognitif (tahapan 

dipikirkan). 

b. Values Affective, sebuah nilai keyakinan, niat didalam melakukan 

sesuatu yang terdiri dari dispotitian dan commitmensts. 

c. Vaklues Action, yang mana nilai yang sudah dijadikan keyakinan dan 

niat akan terwujud dalam sebuah tindakan yang nyata.
19

 

Metode yang dapat digunakan dan dikembangkan antara lain: 

                                                           

18
Ali Sunarso, Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Internalisasi Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan Budaya Religius, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Kependidikan Dasar. 

Volume 10 Nomor 2 2020. h. 161. 
19

 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Kontrukvitisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pemebelajaran Afektif). (Jakarta: Rajawali Citra Mendia, 1996), h. 153. 
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1). Metode Pembiasaan 

Metode ini merupakan proses penanaman kebiasaan, mengupayakan 

pembiasaan anak didik berpikir, bertutur kata , bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang diberikan sehingga terkadang seseorang tidak 

menyadari apa yang dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi, teori 

pembiasaan dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang berlangsung dengan 

jalan membiasakan anak didik untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir dan 

melakukan aktivitas tertentu menurut kebiasaan yang baik, sebab tidak semua hal 

yang dapat dilakukan oleh mereka termasuk dalam kategori hal yang baik. 

Kebiasaan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia yang 

mudah melekat dan spontan agar dapat dipengaruhi untuk kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat. 

2). Metode Teladan 

Metode teladan yaitu merupakan salah satu teknik pendidikan yang efektif 

dan sukses (guru mengenalkan figure Rasulullah saw dan figure panutan dalam 

Islam lainnya serta guru berlaku normative dan inspiratif dalam kegiatan 

pembelajaran hingga kehidupan sehari-harinya).  

3). Metode Menyalurkan Kekuatan 

Metode menyalurkan kekuatan. Tuhan yang maha Esa mengisi hati dan 

tubuh manusia dengan berbagai muatan, yaitu berdasar fitranya dan berkembang 

selama manusia itu sehat. Kekuatan yang dikandung oleh eksistensi manusia itu di 

himpun-Nya berupa kekuatan energik dan netral yang dapat berkembang baik 

ataupun yang buruk bahkan berpotensi menghancurkan dan dapat pula habis 

percuma tanpa tujuan dan arah. Islam menyalurkan kekuatan-kekuatan itu pada 

arah yang benar yakni kebijakan. Teknik pendidikan Islam dalam membina 
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manusia dan juga memperbaikinya adalah upayanya dengan mengaktifkan 

kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam jiwa. 

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus 

sejalan dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses 

perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau 

perubahan diri manusia. Nilai- nilai internalisasi merupakan nilai yang sesuai 

dengan norma atuaran-aturan yang berlaku di masyarakat. 

Internalisasi merupakan yang harus terjadi dalam  pendidikan. Internalisasi 

bukan hanya sekadar transformasi ilmu pengetahuan oleh pendidik, tetapi 

menekankan kepada penghayatan serta pengaktualisasian ilmu pengetahuan 

khususnya pada ilmu pengetahuan yang berupa nilai sehingga nilai tersebut 

menjadi kepribadian dan prinsip hidup. 

Internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap atau tingkah laku 

yang dilakukan seorang individu ke dalam diri sendiri melalui upaya seperti 

pembinaan, bimbingan,. Tujuannya adalah agar dapat menghayati serta 

menerapkan nilai norma yang nantinya tercerminkan melalui tingkah laku yang 

sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Nilai Akhlak 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia.20 Khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu 

hal, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. 

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

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

                                                           

20
M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), Cet. I, h. 61. 
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empiric, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak 

disenangi.21 

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mengartikan nilai. 

Perbedaan cara pandang dalam memahami makna atau pengertian nilai 

merupakan suatu khazana para pakar dalam mengartikan nilai itu sendiri, karena 

persepsi masing-masing berdasarkan sudut pandang teoretis, empiris, dan analisis. 

Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan 

dipercayai. 

Menurut Mulyana, nilai adalah  rujukan dan keyakinan dalam  menentukan 

pilihan.  Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan 

pada diri seseorang.22  

Menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, 

kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan 

dan dipertahankan.23 

Menurut Stemen nilai merupakan sebuah makan memberi kehidupan, yang 

memberikan acuan, tujuan hidup dan juga titik tolak. Nilai juga merupakan hal 

yang dinilai tinggi serta dapat mewarnai dan menjiwai tindakan Individu.
24

 

Menurut Neong Muhadjir, nilai dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, 

yaitu sebagai berikut: 

                                                           

21
 Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), 

h. 98. 

22
Rohmat, Mulayana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 

11. 

23
Kartawisastra, Strategi Klasifikasi Nilai, (Jakarta: P3G. Dekdikbud, 1980),  h. 32-35. 

24
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilia-Nilai Karakter (Konstruktivisme dan VCT 

Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif). (Jakarta: Rajawali Press. 2012), h. 56. 
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a. Dilihat dari kemampuan jiwa manusia, nilai dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok yakni, nilai yang statis seperti kognisi, emosi, konasi, 

dan psikomotor, dan nilai yang dinamik, seperti motif, berafiliansi, 

motif berkuasa, dan motif berprestasi. 

b. Berdasarkan pendekatan budaya manusia, nilai hidup dapat dibagi 

kedalam tujuh kategori yakni nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, 

nilai keindahan, nilai politik, nilai keagamaan, nilai kekeluargaan dan 

nilai kejasmanian. 

c. Nilai yang dilihat dari sumbernya terdapat dua jenis, yaitu nilai 

ilahiyah, nilai insaniyah. Nilai ilahiyah adalah nilai yang bersumber 

dari agama (wahyu Allah), sedangkan nilai insaniyah adalah nilai yang 

diciptakan oleh manusia pula. 

d. Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya, nilai dapat dibagi 

menjadi nilia-nilai universal dan nilai-nilai lokal. Tidak semua nilai-

nilai agama universal, demikian pula ada nilai-nilai insaniyah yang 

bersifat universal. Dari keberlakuan, nilai dibagi menjadi nilai abadi, 

nilai pasang surut, dan nilai nilai temporal. 

e. Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai dibagi menjadi nilai hakiki, (root 

values) dan nilai instrumental. Nilai-nilai hakiki itu bersifat universal 

dan abadi, sedangkan nilai-nilai instrumental dapat bersifat lokal, 

pasang surut dan temporal.
25

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka nilai merupakan sesuatu yang 

melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan, sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai katakter khas daripada makhluk yang 

lain. Manusia mempunyai akal, perasaan, hati nurani, kasih sayang, moral, budi 
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pekerti, dan etika merupakan karakter khas manusia dibandingkan dengan 

makhluk lainnya, dan karakter inilah yang melekat pada diri manusia sebagai 

bentuk dari nilai itu sendiri.26
 

Akhlak merupakan salah dari khazanah intelektual muslim yang 

kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara 

teologis dan historis tampil untuk mendukung  perjalanan umat Islam agar bisa 

selamat di dunia dan akhirat. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika dikatakan 

bahwa misi utama dari kerasulan  nabi Muhammad SAW adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat bahwa faktor 

pendukung keberhasilan dakwah nabi itu antara lain karena dukungan akhlaknya 

yang mulia, sehingga Allah swt sendiri memuji akhlak mulia nabi Muhammad 

saw. 

Akhlak, merupakan bentuk jamak dari kata al-khulukun. Adapun menurut 

bahasa diartikan budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat, dan kata ini 

mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata khalku yang bermakna kejadian. 

Kedua berasal dari kata khalaka yang mempunyai arti menjadikan. Dari kata 

khalaka inilah terbentuk kata al-khalku yang bermakna budi pekerti. Kata Al-

khalku mengandung arti kejadian bersifat lahiriyah, seperti cacat fisik. 

Sedangakan kata al-khuluku atau al-akhlak mengandung arti budi pekerti.
27

 

Perumusan kata akhlak dapat dirumuskan sebagai media yang memungkinkan 

adanya hubungan baik pencipta atau khalak dengan mahluk dan mahluk. 
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Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata ahklak diartikan sebagai kata 

budi pekerti atau kelakuan.28
 Kata akhlak walaupun diambil dari bahasa arab 

(yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan Agama). Namun kata 

seperti itu tidak ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut., yaitu khuluq 

yang tercantum dalam Q.S. Al-Qalam/68: 4 

 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
Terjemahnya 

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
29

 

Berdasarkan ayat diatas dijekaskan mengenai akhlak dan karakter suri 

tauladan umat Islam. Menanamkan nilai dan keyakinan tentang kesempurnaan 

agam Islam dan keagungan akhlak Nabi Muhammad Saw sangat menentukan 

pembentukan dan perkembangan akhlak seseorang. Seorang yang tidak yakin 

akan kesempurnaan agama Islam akan mencari agama lain atau ideology sebagai 

pembimbing hidupnya. Sebaliknya orang yang yakin Islam sebagai agam 

sempurna maka ia akan menjadikannya pembentuk akhlaknya dan pembimbing 

dalam meniti perjalanan hidupnya. 

Dengan demikian akhlak adalah deskripsi baik, buruk sebagai pilihan bagi 

manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Akhlak merupakan suatu 

sifat mental manusia dimana manusia hubungan dengan Allah SWT, dengan 

sesama manusia dalam kehidupan bermansyarakat. 

Pada dasarnya, maksud dari akhlak yaitu mengajarkan bagaimana 

seseorang berhubungan dengan sesama manusia. Akhlak merupakan realisasi dari 

kepribadian seseorang bukan dari hasil perkembangan pikiran semata.  Akan 

tetapi merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Akhlak melahirkan 
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perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul tanpa 

adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan. Ia 

merupakan sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi tabiat atau 

kepribadian sehingga lahir berbagai macam perbuatan secara spontan tanpa 

melalui pertimbangan akal pikiran. 

Berdasar sudut pandang terminologi, pengertian akhlak yang dikemukakan 

oleh para ulama memberikan batasan pengertian akhlak adalah 1) ilmu yang 

memberikan batas-batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang 

tercela, atau segala hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia serta 

perkataannya baik yang lahir ataupun yang batin, 2) merupakan ilmu yang 

mengajarkan tatakrama pergaulan manusia yang menyatakan tujuan akhir dari 

seluruh usaha dan pekerjaan mereka.
30  

Beberapa pengertian akhlak diatas, penulis menyimpulkan bahwa akhlak 

adalah perilaku manusia yang bersifat tabiat atau naluri sesorang sehingga 

melahirkan perbuatan spontan baik itu berupa perbuatan baik maupun perbuatan 

buruk. 

Akhlak adalah salah satu ajaran inti dalam Islam mendapat perhatian 

sangat besar. Akhlak merupakan hal yang sangat mempengaruhi penilaian 

seseorang di mata Allah SWT. Masyarakat Islam tidak boleh rusak tatanannya, 

sebagaimana masyarakat terdahulu maka Rasulillah SAW diutus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana suatu ajaran dalam Islam yang 

bermaksud memperbaiki kepribadian manusia. Akhlak mulia selalu melengkapi 

sandi keimanan untuk menuju kepada kesempurnaan kepribadian manusia.  
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Implementasi nilai-nilai akhlak dalam Islam tersimpul dalam karakter 

Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasulullah, bersama nilai-nilai akhlak yang 

mulia dan agung. Sebagaimana dalam Q. S Al-Ahzab/33: 21 

َلَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَ وْمَ  ّ 
 ٱلْءَاخِرَ وَذكََرَ ٱللَّهَ كَثِيراً

Terjemahnya 

 Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

31
 

Ayat diatas mempunyai kandungan mengenai akhlak Rasulullah Saw yang 

menjadi teladan bagi umat manusia yang menjadi uswatun hasanah. Dan 

kaitannya dengan pendidikan adalah sifat Rasulullah Saw dalam kehidupannya, 

sifat tersebut beliau telah implementasikan dalam berbagai hal dalam 

kehidupannya. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa pentingnya akhlak bagi 

kehidupan manusia, seorang penyair besar yang bernama Syauqi perna menulis 

dari sebuah redaksinya yaitu ”Sesuanggunya kejaayaan suatu umat (bangsa) 

terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak/perangai utama, jika pada 

mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat (bangsa) ini. 

Berdasarkan syair tersebut menunjukkan bahwa akhlak sangat penting 

dalam tatanan kehidupan manusia bahkan akhlak bisa dijadikan sebagai salah satu 

tolak ukur rendahnya moralitasi suatu bangsa dan Negara. Dihadapan Allah 

seseorang diapandang dari banyaknya harta dan jabatannya, cantik dan 

ketampanan rupanya, tetapi Allah akan menilai hamba-Nya berdasarkan tingkat 

ketaqwaan-Nya kepada Allah Swt.   

a. Macam-macam akhlak 
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Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamaddun 

ummat manusia. Oleh karena itu masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak 

tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun 

mempunyai kemajuan yang dalam dibidang ekonomi, teknologi dan sebagainya. 

Akhlak terbagi menjadi dua akhlak mahmudah dan akhlak mazdmudah. Akhlak 

mahmudah seperti beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mencintai 

makhluk-Nya, berbuat baik serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

dibenci Allah dan memulai berbuat sholeh dengan niat yang ikhlas, berbakti 

kepada kedua orang tua. Sedangkan akhlak mazdmudah seperti ujub, sombong, 

riya, dengki berbuat kerusakan, bohong, bakhil, dan malas. Akhlak mahmudah 

adalah sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang diridhoi Allah, 

sebaliknya dengan akhlak mazdmudah adalah asal penderitaan di dunia dan 

akhirat.  

Tampak jelas bahwa akhlak itu memiliki dua sarana, yaitu akhlak terhadap 

Allah dan akhlak terhadap sesama makhluk. Oleh karena itu, tidak benar jika 

masalah akhlak hanya dikaitkan dengan  masalah hubungan antara manusia saja. 

Atas dasar itu, maka benar akar akhlak adalah akidah dan pohonnya adalah 

syariah. Akhlak itu sudah menjadi buahnya, buah itu akan rusak jika pohonnya 

rusak, dan pohonnya akan rusak jika akarnya rusak. Oleh karena itu akar, pohon, 

dan buah harus dipelihara dengan baik. 

1). Akhlak Terpuji (Mahmudah) 

Keimanan yang disalah pahami dengan percaya keimanan dalam Islam 

diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga 

timbul pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini, dari 

pengetahuan tersebut kemudian, akal akan berusaha memahami esensi dari 

pengetahuan yang didapatkan. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan 
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dogma atau persangkaan tetapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Implementasi 

dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji, Allah sangat 

menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam 

sebagai akhlak mahmudah, sebagai umat Islam kita harus mempunyai suri-

tauladan yang perlu untuk dicontoh atau di ikuti yaitu Nabi Muhammad Saw. 

Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak sempurna. Ketika Aisyah 

ditanya bagaimana akhlak rasul, maka ia menjawab bahwa akhlak rasul adalah Al-

Qur‟an. 

Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam 

Islam antara lain: 

a). Berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat, baik bagi 

diri maupun orang lain. 

b). Andil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial, 

ekonomi maupun kekerabatan. 

c). Arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 

d). Pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit. 

e). Ikhlas dalam beramal semata-mata demi meraih ridha Allah. 

f). Cepat bertobat kepada Allah ketika berdosa. 

g). Jujur dan amanah. 

h). Tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. 

i). Penuh kasih sayang. 

j). Lapang hati dan tidak dendam. 

k). Malu melakukan perbuatan yang tidak baik. 

l). Rela berkorban untuk kepentingan umat dan dalam rangka membela agama 

Allah.
32
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2). Akhlak Tercelah ( Madzmudah) 

Selain menjaga akhlak mahmudah, seorang muslim juga harus 

menghindari akhlak madzmudah yang meliputi tergesa-gesa, riya (melakukan 

sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain), dengki (hasad), 

takabbur (membesarkan diri), ujub (kagum dengan diri sendiri), bakhil, buruk 

sangka, tamak dan pemarah. 

Akhlak tercelah (madzmudah) ialah semua perangai manusia, perangai 

lahir dan batin yang mungkar. Berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur‟an yang 

dilarang oleh Nabi Muhammad Saw.
33

  

b. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup Akhlak sangat luas karena menjangkau seluruh tingkah 

laku manusia, mulai dari sikap, perkataan dan suara hati. Ilyas dalam bukunya 

Kuliah Akhlak membagi akhlak menjadi enam, yaitu: Akhlak terhadap Allh SWT. 

Akhlak terhadap Rasulullah Saw, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap 

keluarga dan akhlak terhadap masyarakat dan Negara.
34

 Akhlak terhadap Allah 

antara lain takwa, cinta dan ridha, ikhlas, khauf dan raja‟, tawakkal, syukur, 

muraqabah, taubat. Akhlak terhadap Rasuslullah SAW antara lain mencintai dan 

memuliakan Rasul, mengikuti dan manaati Rasul, mengucapkan shalawat dan 

salam. Akhlak pribadi antara lain shidiq, amanah, istiqomah, iffah, muhajadah, 

syaja‟ah, tawadhu, malu, sabar, dan pemaaf.  Akhlak terhadap orang lain birru al-

walidain, hak, kewajiban, dan kasih sayang suami dan isrti, kasih sayang dan 

tanggung jawab orang tua terhadap anak, silaturahmi dengan karib kerabat. 

Akhlak bermasyarakat antara lain bertamu dan menerima tamu, hubungan baik 

dengan tetangga, hubungan baik dengan masyarakat, pergaulan mudah mudi, 
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ukhuwah ilmiyah. Akhlak bernegara antara lain musyawarah, menegakkan 

keadilan, amar ma‟ruf nahi munkar, hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. 

Berikut penjabaran mengenai  ruang lingkup akhlak adalah sebagai 

berikut: 

(1) Akhlak terhadap Allah  

Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertingkah laku yang terpuji 

terhadap Allah, seperti shalar, puasa dan sebagainya, maupun melalui perilaku-

perilaku tertentu mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah diluar 

ibadah itu. Allah telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum perintah 

dan larangan . Hukum itu tidak lain adalah untuk menegakkan keturunan dan 

kelancaran hidup manusia itu sendiri. Dalam setiap pelaksanaan hukum tersebut 

terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah swt. 

Berikut ini beberapa akhlak terhadap Allah swt: 

(a) Beriman, yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa 

yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-

rasul, hari kiamat dan qadha dan qadhar. Beriman merupakan fondamen 

dari seluruh bangunan akhlak Islam. Jika iman telah tertanam didada, 

maka ia akan memancar kepada seluruh perilaku sehingga membentuk 

kepribadian yang menggambarkan akhlak Islam yaitu akhlak yang mulia. 

(b) Taat, yaitu patuh kepada seluruh perintahnya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Sikap taat kepada perintah Allah merupakan sikap yang 

mendasar setelah beriman, ia merupakan gambaran langsung dari adanya  

iman dalam hati. 

(c) Ikhlas, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa 

mengaharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah. Jadi ikhlas ini bukan 

tanpa pamri, tetapi pamrih . Tetapi pamrih hanya diharapkan dari Allah 
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berupa keridahaan-Nya. Oleh karena itu, dalam melaksanakannya harus 

menjaga akhlak sebagai n\bukti keikhlasan menrima hukum-hukum 

tersebut. 

(d) Khusyuk, yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan 

yang sedang dikerjakannya atau melaksanakan perintah dengan sungguh-

sungguh. Khusyuk melahirkan ketenangan batin dan perasaan pada orang 

yang melakukannya. Karena itu, segala bentuk perintah yang dilakukan 

dengan khusyuk melahirkan kebahagiaan hidup, ciri-ciri khusyu‟. Jika 

orang melakukan shalat tetapi belum khusyu‟ agar khusyu‟ dalam shalat, 

sejak niat kita harus sungguh-sungguh hanya berpusat pada perbuatan 

yang berkaitan dengan shalat. Apa yang dibacakan oleh lidah, dimaknai 

oleh pikiran, diresapi oleh hati dan difokuskan pada Allah yang sedang 

kita hadapi. 

(e) Huznudz dzan, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang 

diberikan-Nya merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia. 

Berprasangka baik kepada Allah merupakan gambaran harapan dan 

kedekatan seseorang kepada-Nya, sehingga apa saja yang diterimanya 

dipandang sebagai suatu yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu 

seseorang yang huznuzan tidak akan mengalami perasaan kecewa atau 

putus asa yang belebihan. 

(f) Tawakkal, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan 

suatu rencana. Sikap tawakal merupakan gambaran dari sabar dan 

mengambarkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan 

suatu rencana. Apabila rencana tersebut menghasilkan keinginan yang 

diharapkan semestinya, ia akan mampu menerimanya tanpa penyesalan. 
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(g) Syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang 

telah diberikan-Nya . Ungkapan syukur dilakukan dengan kata-kata dan 

perilaku, ungkapan dalam bentuk kata-kata adalah mengucapkan 

hamdalah setiap saat, sedangkan bersyukur dengan perilaku dilakukan 

dengan cara menggunakan dengan nikmat Allah sesuai dengan 

semestinya. Misalnya nikmat diberi mata, maka besyukur terhadap nikmat 

itu dilakukan dengan menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, 

seperti membaca, mengamati alam dan sebagainya yang mendatangkan 

manfaat. 

(h) Sabar, yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang 

menimpa diri kita. Ahli sabar tidak mengenal putus asa dalam 

menjalankan ibadah kepada Allah. Sesunggunya Allah bersama orang-

orang yang sabar. Oleh karena itu perintah bersabar bukan perintah 

berdiam diri, tetapi perintah untuk terus berbuat tanpa berputus asa. 

(i) Bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan, yaitu dengan 

memperbanyak mengucapkan subhanallah (maha suci Allah) serta 

menjauhkan pelaku yang dapat mengotori nama Allah yang maha suci. 

(j) Istigfar, yaitu meminta ampun kepada Allah swt atas segala dosa yang 

perna dibuat dengan mengucapkan “astagfirullah adzim” (aku memohon 

ampun kepada Allah yang maha agung. Sedangkan istigfar melalui 

pembuatan dilakukan dengan cara tidak mengulangi dosa atau kesalahan 

yang telah dilakukan. 

(k) Takbir, yaitu mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar (Allah 

maha besar), mengagungkan Allah melalui perilaku adalah 

mengagungkan nama-Nya dalam segala hal, sehingga tidak menjadikan 

sesuatu keanggungan Allah. Tidak menganggungkan yang lain 
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melampaui keagungan Allah dalam konsep kehidupan, baik melalui kata-

kata maupun dalam tindakan. 

(l) Do‟a, yaitu meminta kepada Allah apa saja yang di inginkan dengan cara 

yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, Do‟a adalah 

cara membuktikan kelemahan manusia dihadapan Allah, karena itu 

berdoa merupakan inti dari beribadah, Orang yang tidak suka berdo‟a 

adalah orang yang sombong, sebab ia tidak mengakui kelemahan dirinya 

dihadapan Allah, mereka mampu dengan usahanya sendiri. Ia tidak sadar 

bahwa semua itu berkat izin Allah swt. Jadi, doa merupakan etika bagi 

seorang hamba dihadapan Allah swt. 

(2) Akhlak Terhadap Rasulullah Saw 

Akhlak terhadap Rasulullah saw, mencintai setulus hati dengan mengikuti 

semua sunnah beliau, bershalawat kepada beliau dan menjadikannya panutan 

dalam berakhlak. Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah yang harus 

dimualiakan oleh seluruh umat Islam. Setiap orang beriman haruslah meyakini 

bahwa nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir penutup semua nabi dan rasul, 

tidak ada lagi nabi setelah nabi muahmmad saw, beliau diutus oleh nabi Allah 

untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Kedatangan beliau sebagai 

utusan Allah merupakan rahmat bagi seluruh alam dan rahmatun lil‟alamin. 

Akhlak kepada rasulullah Saw adalah dengan cara mengikuti dan menaati apa 

yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah Saw.  

Disamping menjalankan petunjuk dan tuntunan  Rasulullah Saw, 

mencintai Rasulullah Saw juga dapat dibuktikan dengan cara mendoakan 

Rasulullah Saw, yaitu dengan cara membaca shalawat dan salam kepada 

Rasulullah Saw, berarti seseorang tersebut telah mencintai beliau, karena 
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membaca shalawat dan salam adalah mendoakan, menyabut, dan juga mencintai 

Rasulullah. 

(3) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

(a) Sabar 

Sabar adalah keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam 

pendirian  jiwanya tidak tergoyahkan, pendirian, tidak berubah bagaimanapun 

berat tantangannya yang dihadapi. 

(b) Sykur  

Secara etimologi artinya membuka dan menyatakan. Sedangkan secara 

terminology syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah, 

dan tidak mmenggunkannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Syukur adalah 

akhlak terpuji dari seorang hamba Allah Dengan bersyukur atas apa yang Allah 

berikan menjadikan hidup seseorang menjadi lebih damai dan tenang. Dengan 

demikian ia menjalankan kehidupan dengan dengan ketenangan jiwa.  

(c) Amanat 

Amanat adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, jujur dan tulus hati 

dalam melaksanakan suatu hak yang dipercayakan kepadanya. Baik hak itu milik 

Allah maupun hak hamba. Oleh karena itu dapat disebutkan pula bahwa amanat 

adalah memelihara dan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. 

Amanat dapat berupa pekerjaan, perkataan, dan kepercayaan hati. 

(d) Jujur 

Jujur adalah memberitahukan, menuturkan seseuatu dengan sebenarnya 

sesuai dengan fakta kejadiannya, pemberitahuan ini tidak hanya dalam bentuk 

ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian jujur adalah 

berklaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jika kebenaran 
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dan kejujuran sudah membudaya dalam suatu masyarakat, akan terlihat kehidupan 

yang serasi, aman dan damai dalam masyarakat itu. 

(e)  Al-Haya (Malu) 

Al-Haya (malu) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan 

kesenggangan melakukan seseuatu yang tidak baik. Orang yang memiliki sifat 

malu apabila melakukan yang tidak patut atau tidak baik akan terlihat gugup, 

misalnya wajahnya menjadi merah. Sebaliknya orang yang tidak memiliki rasa 

malu akan melakukan hal tersebut dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit 

pun. 

Sifat malu akan akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. 

Islam juga memandang sifat malu perlu dimiliki oleh seluruh umatnya. Dengan 

sifat malu kepada diri sendiri dan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan 

yang tidak baik.
35

 

(4) Akhlak Terhadap Keluarga 

Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak dan keturunannya. Kita 

harus berbuat baik kepada anggota keluarga terutama orang tua. Ibu yang telah 

mengandung kita dalam keadaan lemah, menyusui dan mengasuh kita 

memberikan kasih sayang yang tiada tara. Ketika kita lapar, tangan ibu yang 

menyuapi, ketika kita haus, tangan ibu yang memberi minuman. Ketika kita 

menangis. Tangan ibu yang mengusap air mata. Ketika kita gembira tangan ibu 

yang menadah syukur, memeluk erat dengan deraian air mata bahagia. Ketika kita 

mandi, tangan ibu yang yang meratakan air keseluruh badan, membersihkan 

segala kotoran. Tangan ibu wajib, tangan ajaib, sentuhan ibu, sentuhan kasih, 

dapat membawa kesurga firdaus. 
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Berikut juga ayah dialah sosok seorang pria yang hebat dalam hidup yang 

telah menafkahi kita tanpa memperdulikan panasnya terik matahari, maut yang 

akan menghadang demi anak apapun dilakukan, mendidik kita tanpa lelah meski 

terkadang kita melawan perintahnya ia tidak perna bosan memberi yang terbaik 

agar anaknya selamat dunia dan akhirat, menyekolahkan anaknya hingga sukses. 

Tak pernah lupa dalam doa mereka untuk kita. 

Adapun akhlak terhadap orang tua sebagai berikut: 

(a) Mencintai mereka melebihi rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain. 

(b) Lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan 

(c) Merendahkan diri di hadapannya 

(d) Berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. 

(e) Berbuat keepada mereka sepanjang hidupnya 

(f) Berterima kasih kepada mereka. 

(5) Akhlak Terhadap Masyarakat 

(a) Berbuat Baik Kepada Tetangga 

Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Dalam hal ini dekat bukan 

karena pertalian dara atau pertalian persaudaraan. Meskipun mungkin tidak 

seagama dengan kita. Dekata dengan artian orang yang tingga berdekatan dengan 

kita. Maka berbuat baik kepada tatangga merupakan akhlak terpuji yang harus 

diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

(b) Ta‟awun (Saling Menolong) 

Ta‟awun adalah sikap saling tolong menolong terhadapa sesama. Dalam 

hidup ini tidak ada yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Pada dasarnya 

manusia adalah mahkluk sosial. Oleha karena itu manusia tidak dapat hidup 

sendiri, pasti membutuhkan bantua orang lain walapun mempunyai kedudukan 

yang tinggi. 
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Tolong menolong terhadap sesama adalah akhlak terpuji, selama dilakukan 

dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, saling membentuk dan memberikan 

pertolongan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. 

(c) Tawadhu (Merendahkan Diri terhadap Sesama) 

Tawadhu adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama 

manusia, tanpa perasaan melebihkan diri sendiri di hadapan orang lain. Selain itu, 

tawadhu juga mengandung pengertian tidak merendahkan orang lain. Tawadhu 

tidak akan menjadikan seseorang menjadi rendah dan tidak terhormat, justru 

sebaliknya akan menyebabkan diri memperoleh ketinggian dan kemuliaan. 

Contoh teladan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam tawadhu di 

antaranya: 

(1) Rasulullah Saw, senantiasa menunjukkan sikap tawadhu kepada siapapun. 

(2) Jika beliau melewati sekumpulan anak-anak kecil, maka mengucapkan salam 

kepada mereka. 

(3) Jika beliau makan, maka beliau menjilat jari-jari tangannya  tiga kali. 

(4) Jika sedanga berada di rumah, maka beliau mengerjakan tugas-tugas 

keluarganya, beliau bisa menjahit sandalnya, menambal pakaian, memrah 

susu untuk keluarganya, memberi makan onta, makan bersama pelayan, 

duduk bersama orang-orang miskin, berjalan bersama pra janda dan anak-

anak yatim, memenuhi keperluan mereka, selalu mengucapkan terlebih 

dahulu kepada mereka. 

(5) Memenuhi undangan siapapun yang mengundangnya. 

(d) Hormat Kepada Teman dan Sahabat 

Sikap hormat kepada teman dan sahabat merupakan sikap terpuji dalam 

akhlak Islam. Karena teman dan sahabat adalah orang yang kita ajak bergaul 

dalam kehidupan, berbuat baik terhadap teman dan sahabat sangat dianjurkan. 
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Sikap hormat kepada teman dan sahabat ini telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. 

Kepada para sahabatnya. Bahkan para sahabat Rasulullah Saw yang berasal dari 

Mekah (sahabat muhajirin) dipersaudarakan oleh beliau dengan sahabat yang 

berasal dari Madinah (sahabat Anshar). Ikatan persaudaraan ini adalah untuk 

saling menghormati di antara teman dan sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah 

Saw. 

Berkaitan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, silaturahmi adalah 

menyambung kekerabatan. Istilah ini menjadi sebuah simbol dari hubungan baik 

penuh kasih sayang antara sesama kerabat yang asal usulnya berasal dari satu 

Rahim. Silaturahmi juga memiliki pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada 

hubungan kasih sayang antara sesama kerabat, tetapi juga mencakup masyarakat 

yang lebih luas. Jadi silaturahim berarti menghubungkan tali kasih sayang antara 

sesame anggota masyarakat. 

(6) Akhlak Terhadap Lingkungan 

Salah satu tugas sebagai khlifatullah fi al-ardh adalah menjaga kelestarian 

alam. Allah Swt menciptakan alam semesta dan segala isinya, daratan, lautan, 

angkasa, flora, fauna adalah untuk kepentingan umat manusia. Manusia sebagai 

khalifah Allah Swt diamati untuk melakukan usaha-usaha agar alam semesta dan 

segala isinya tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dapat mengambil dan 

mengolahnya untuk kesejahteraan umat, sebagai bekal dalam beribadah dan 

beramal saleh.  

Tanah air adalah tempat kita dilahirkan, tempat tinggal, dan tempat hidup 

dengan keluarga. Dari Negara kita tempati ini air dan hasil buminya kita makan, 

udarahnya kita hirup. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mencintai dan 

menjunjung tinggi keberadaan Negara kita. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 
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Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentuka akhlak 

ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor intenal dan faktor eksternal. 

1). Faktor Internal 

 Yaitu keadaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar belakang 

afektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan kemandirian). Pengetahuan 

agama seseorang akan mempengaruhi pembentukan akhlak, karena ia dalam 

pergaulan sehari-hari tidak dapat terlepas dari ajaran agama. Selain kecerdasan 

yang dimiliki, peserta didik juga harus mempunyai konsep diri yang matang. 

Menurut Muntholi‟ah bahwa konsep diri dapat diartikan gambaran mental 

seseorang terhadap dirinya sendiri, pandangan terhadap diri, penilaian terhadap 

diri serta usaha untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri.
36

 

 Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan mudah terpengaruh 

dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, benar 

dan salah. Selain konsep diri yang matang, faktor internal juga dipengaruhi oleh 

minat, motivasi dan kemandirian belajar. 

 Minat adalah suatu harapan dorongan, untuk mencapai sesuatu atau 

membebaskan diri dari suatu perangsang yang tidak menyenangkan. Menurut 

Mujib bahwa motivasi adalah menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, 

sehingga anak mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dalam pendidikan 

motivasi berfungsi sebagai pendorong kemampuan, usaha, keinginan, menentukan 

arah dan menyeleksi tingkah laku pendidikan.
37
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2). Faktor Eksternal 

 Yaitu berasal dari luar peserta didik, yang meliputi pendidikan keluarga, 

pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang 

turut memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku 

seseorang dalam faktor lingkungan. 

 Selama ini dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut Nata bahwa lingkungan tersebut 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku atau akhlak 

remaja, diaman perkembangannya dangat dipengaruhi faktor lingkungan.
38

 

Diantaranya adalah: 

(1). Lingkungan Keluarga (orang tua) 

 Orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan utama terhadap 

pembinaan akhlak dan kepribadian seseorang anak. Orang tua dapat membina 

membentuk akhlak dan kepribadian anak melalui sikap dan cara hidup yang 

diberikan orang tua secara tidak langsung merupakan pendidikan sang anak. 

Dalam hal ini perhatian  yang cukup dan kasih sayang dari orang tua tidak 

dipisahkan dalam upaya membentuk akhlak dan kepribadian anak. 

(2)  Lingkungan Sekolah (Pendidik) 

 Pendidikan disekolah mempunyai andil cukup besar dalam upaya 

pembinaan akhlak dan kepribadian anak yaitu melalui pembinaan dan 

pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap peserta didik. Pendidikan harus 

dapat memperbaiki akhlak dan kepribadian siswa yang sudah terlanjur rusak 

dalam keluarga, selain itu juga memberikan pembinaan kepada siswa. Disamping 

itu kepribadian, sikap, dan cara hidup bahkan sampai cara berpakaian, bergaul dan 

berbicara yang dilakukan oleh pendidik juga mempunyai hubungan yang 
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signifikan dengan proses pendidikan dan pembinaan moralitas siswa yang sedang 

berlangsung. 

 (3) Lingkungan Masyarakat (lingkuna Sekolah) 

 Lingkungan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya membentuk 

dan membina akhlak serta kepribadian seseorang. Seorang anak yang tinggal 

dalam lingkunagn yang baik, maka iya juga akan tumbuh menjadi individu yang 

baik. Sebaliknya apabila orang tersebut tinggal dalam lingkungan yang rusak 

akhlaknya, tentu ia juga akan ikut terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik 

pula. 

 Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan pendidikan akhlak 

adalah keluarga yang utama mengajarkan anak kepada pengetahuan akan Allah, 

pengalaman tentang pergaulan manusia dan kewajiban memperkembangkan 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain adalah orang tua. 

Tetapi lingkungan sekolah dan masyarakat juga ikut andil dan berpengaruh 

terhadap terciptanya akhlak mulia bagi anak. 

3. Internalisasi Nilai Akhlak  

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan nilai. Metode internalisasi 

sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada peserta didik sehingga 

tujuan pendidikan dapat tercapai. Internalisasi nilai akhlak merupakan proses 

penanaman sikap dalam diri  pribadi seorang muslim dengan menanamkan prinsip 

dan nilai yang dibatasi oleh wahyu sebagai pedoman dan pengatur dalam 

merealisasikan tugas utama manusia yakni beribadah kepada Allah SWT, serta 

meraih ridho nya di dunia dan akhirat. 

Cara yang ditempuh untuk pembinaan akhlak adalah pembiasaan yang 

dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinu. Menurut Burghardt, 
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kebiasaan ini timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan 

menggunakan stimulus yang berulang-ulang. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadian. Perbuatan akhlak yaitu perbuatan 

yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. Pada dasarnya, 

maksud dari akhlak yaitu mengajarkan bagaimana seseorang berhubungan dengan 

Allah dan bagaimana seseorang berhubungan dengan sesama manusia. Dan 

lingkungan. Inti ajaran akhlak adalah niat yang kuat untuk berbuat sesuatu sesuai 

dengan rihda Allah. 

B. Kepedulian Sosial 

1. Pengertian Kepedulian 

Dalam pembentukan kualitas manusia, peran karakter tidak dapat 

disisihkan. Sesunggunya karakter inilah yang menempatkan baik tidaknya 

seseorang. Posisi karakter jadi pendamping kompotensi melainkan jadi dasar, ruh 

atau jiwanya. Tanpa karakter peningkatan diri maka kompetensi bisa liar, berjalan 

tanpa rambu dan aturan.
39

 

Karakter sosial itu sendiri merupakan salah satu bagian penting didalam 

keterkaitan kecerdasan emosional siswa, yang mana karakter sosial memberikan 

sebuah internalisasi kepribadian kepada individu mengenai nilai-nilai loyalitas 

(kesetiaan, tanpa pamrih), damai, solidaritas (setia kawan), demokrasi, rela 

berkorban serta dijadikan sebagai pembelajaran didalam mengokohkan nilai-nilai 

sosial yang baik didalam kehidupan dan menciptakan sebuah keselarasan di dalam 

kehidupan. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepedulian diambil dari “peduli” 

yang berarti mengidahkan. Memperhatikan, dan menghiraukan. Yang dimaksud 

dengan peduli ialah sikap seseorang yang dalam memperhatikan, mengiddahkan 

serta menghiraukan keadaan orang lain ataupun lingkungan di sekitarnya.40 Peduli 

adalah sebuah terminologi seberapa empati kita memikirkan kebutuhan orang lain 

dengan sumber daya yang kita miliki. 

Adapun definisi kepedulian menurut para ahli: 

Menurut Boyatzis dan mckee bahwa kepedulian merupakan wujud dan 

empati dan perhatian. Ketika bersikap terbuka kepada orang lain, maka kita dapat 

menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. Empati 

mendorong kita menjalani hubungan dengan orang lain.41 

Menurut Bender dalam A. Tabi‟in bahwa kepedulian adalah menjadikan 

diri kita terkait dengan orang lain dan apapun yang dapat terjadi terhadap orang 

tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan 

orang lain daripada kepentingan sendiri adalah orang yang peduli.42 

Menurut Hardati, peduli adalah peka terhadap kesulitan orang lain, peka 

terhadap kerusakan lingkungan fisik, peka terhadap perilaku menyimpang, peka 

terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis, peka terhadap 

perubahan pola-pola kehidupan sosial.43 

Dari beberapa definisi kepedulian yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepedulian adalah sikap perilaku kepekaan atau perasaan yang 
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ditunjukkan seseorang melalui empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitar 

serta rasa ingin menolong. 

Dengan kata lain benar adanya bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk 

sosial yang mana manusia saling bergantung satu sama lainnya, seperti halnya ada 

yang kuat ada pula yang lemah, ada yang kaya dan juga yang miskin. Dalam 

kelangsungan hidup manusia pastinya membutuhkan bantuan orang lain yang 

akan menumbuhkan rasa kebersamaan, komunikasi dan juga saling membantu 

dalam segala hal baik yang berkaitan dengan aktivitas sosial. 

Empati berasal dari kata emphtheia yang berarti ikut merasakan. Istilah ini, 

pada awalnya digunakan oleh para teoritikus estetika untuk pengalaman subjektif 

orang lain.
44

 Menurut M Umar Dan Ahmadi Ali, empati adalah suatu 

kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk merasakan sesuatu yang 

dilakukan orang lain dikala ia berada dalam keadaan situasi orang lain.
45

 

Sedangkan Patton berpendapat bahwa, empati bermakna memposisikan diri pada 

posisi orang lain. Meskipun ini tidak mudah, tetapi sangat perlu jika seseorang 

ingin memiliki rasa kasih kepada orang lain serta ingin memahami dan 

memperhatikan orang lain.  

Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain 

dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandang 

orang lain. Jadi empati merupakan kemampuan untuk menghayati perasaan dan 

emosi orang lain.46 Kemampuan mengetahui sudut pandang serta menghayati 

perasaan orang lain inilah yang kemudian akan menciptakan sosialisasi atau 
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interaksi positif terhadap orang lain, serta menumbuhkan rasa kasih terhadap 

beban atau penderitaan orang lain. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

dibutuhkan waktu untuk mendekatkan diri sebagai hal yang dapat mempererat 

persahabatan dan menunjukkan kesediaan membantu orang lain.  

2. Jenis-jenis Kepedulian  

Kepedulian sosial dikategorikan dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Kepedulian suka maupun duka yaitu kepedulian timbul tanpa membedakan 

situasi baik dalam situasi suka maupun duka, turut merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. 

b. Kepedulian pribadi dan bersama yaitu kepedulian yang timbul karena gerak 

hati sifatnya pribadi namun juga disaat kepedulian harus dilakukan bersama 

dan kegiatannya berkelanjutan. 

c. Kepedulian yang mendesak yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan 

bersama dan harus diutamakan.47 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepedulian 

Kepedulian merupakan fenomena universal, dimana sebuah perasaan yang 

secara alami menimbulkan pikiran tertentu dan mendorong perilaku tertentu 

diseluruh budaya di dunia. Menurut Leininger dalam Sandhii Amalantu Zaedun 

bahwa pengalaman dari perasaan peduli (ketuka mencapai level prasaan dan 

perilaku) melalui sebuah proses interprasi dari bahasa dan tindakan yang 

merupakan simbol dan perwujudan dari perasaan yang hanya bisa diekspresikan 
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secara sosial. 
48

 Adapun fakator-faktor yang mempengaruhi kepedulian sebagai 

berikut: 

a. Budaya mempengaruhi bagaimana kepedulian tersebut di ekspresikan dan 

diwujudkan kedalam tindakan. 

b. Nilai yang dianut individu berpengaruh terhadap proses pengambilan 

keputusan bagi seseorang, seperti bagaimana menentukan prioritas, mengatur 

keuangan, waktu dan tenaga. 

c. Harga apa yang kita dapatkan ketika bersedia untuk memberikan waktu, 

tenaga, bahkan uang, harus sesuai dengan nilai dari hubungan kita dengan 

orang lain. 

d. Faktor berikutnya adalah ke eksklusifan. Pada sebuah hubungan, hal ini bisa 

saja dialami. Jika hal ini terus terjadi, maka faktor ini akan memberikan 

pengaruh yang negativ dan oleh karena itu bukan lagi merupakan wujud dari 

kepedulian. 

e. Level kematangan dari keprihatinan seseorang dalam sebuah hubungan 

kepedulian dapat berpengaruh terhadap kualitas dan tipe hubungan kepedulian 

tersebut. 

Adapun menurut Adler
49

 yakni efek-efek yang mempengaruhi kepedulian 

sosial adalah lingkungan sosial awal amatlah penting, hubungan seseorang anak, 

ibu dan ayahnya begitu kuat sampai-sampai mengikis efek-efek hereditas. Adler 

percaya bahwa setelah usia lima tahun, efek-efek hereditas (pewaris watak dari 

induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen (DNA) atau secara sosial 

melalui pewarisan gelar, atau status sosial) menjadi terburamkan oleh pengaruh 
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kuat lingkungan sosial anak. Pada saat, kekuatan-kekuatan lingkungan telah 

memodifikasi atau membentuk hampir setiap aspek kepribadian seorang anak. 

Aspek kepribadian yang peduli terhadap sesama adalah kondisi alamiah 

spesies manusia dan perekat yang mengikat masyarakat secara bersama-sama. 

Inferioritas alamiah individu adalah prasyarat utama bagi penyatuhan bersama 

seluruh manusia ketika membentuk sebuah masyarakat. Kepedulian sosial, 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk melindungi spesies manusia. 

Karakteristik seorang manusia yang memiliki kepedulian sosial tinggi dapat 

disebut sebagai seorang manusia yang prososial dan bersifat altuistik atau yang 

memilki paham altisme dalam kehidupan sehari-harinya. Altruisme lebih 

mengutamakan kesejahteraan, kebahagiaan, kepentingan bahkan kelangsungan 

hidup orang lain daripada dirinya sendiri, bersikap demikian rupa untuk 

meningkatkan rasa aman, terpuasnya kepentingan atau kebahagiaan hidup orang 

lain meski di saat yang sama (sedang) membahayakan hidupnya.
50

  

Altruisme adalah kebalikan dari egoisme. Orang yang altruisme berlaku 

peduli dan mau membantu meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau 

tidak ada harapan ia akan mendapatkan kembali sesuatu.
51

 Pada konteks 

pendidikan agama Islam, dapat kita ambil co toh dari karakteristik Rasulullah saw 

yang juga banyak mencontohkan perilaku altruistik  pada zamannya, beliau tidak 

perna menoloak permintaan seseorang terhadapanya, walaupun beliau sendidir 

memerlukan hal tersebut. Beliau juga senantiasa mengajarkan dan mengamalkan 

perilaku altruistik ini pada setiap muslim yang nantinya diharapkan akan timbul 

buah-buah manis dalam kehidupan manusia.  
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Sikap altruistic bukanlah sikap yang muncul atas dasar kepentingan 

kelompok tertentu atau ada unsur keluarga atau persahabatan semata sehingga 

termasuk dalam kategori nepotisme, hal ini sesuai dengan pernyataan tokoh sufih 

bahsanya altruism merupakan perilaku yang mengutamakan orang lain dan tidak 

berangkat dari sikap pilih-pilih tetapi altruism seperti mendahulukan hak-hak 

orang lain atas hak (dirinya sendiri) tanpa membeda-bedakan antara saudara, 

teman atau golongan.
52

 

4. Pengertian Sosial 

Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk 

hidup sebagai manusia. Kesaling tergantungan ini menghasilkan bentuk kerja 

sama tertentu dan menghasilkan bentuk kerja sama tertentu, sebuah keniscayaan, 

dengan demikian manusia adalah mahkluk sosial. Manusia secara umum 

dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tak bisa hidup tanpa 

berhubungan dengan orang lain. Adapun pengertian sosial menurut para ahli,53 

a. Menurut, Lewis sosial adalah susuatu yang dicapai, dihasilkan dan 

ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antar warga Negara dan 

pemerintahannya. 

b. Menurut Keith Jocabs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi 

dalam sebuah situs komunitas. 

c. Menurut Ruth Eylett, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah 

perbedaan namun tetap inheren dan terinteragsi. 

Sedangkan pendidikan sosial merupakan sebuah proses pembinaan kepada 

individu mengenai kesadaran sosial, sikap sosial dan juga mengenai keterampilan 

agar individu tersebut menjadi lebih baik didalam masyarakat. Sosial sendiri 
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merupakan sebuah gambaran perilaku manusia yang berkaitan dengan non 

individual. Dalam artian lain memiliki kaitan dengan hubungan manusia didalam 

masyarakat, antar manusia, manusia dengan suatu kelompok, dan juga dengan 

organisasi dalam mengembangkan diri. 

Dengan kata lain benar adanya bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk 

sosial yang mana manusia saling bergantung satu sama lainnya, seperti halnya ada 

yang kuat ada pula yang lemah, ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Dalam 

kelangsungan hidup manusia pastinya membutuhkan bantuan ornga lain yang 

akan menumbuhkan rasa kebersamaan, komunikasi dan juga saling membantu 

dalam segala hal baik yang berkaitan dengan aktivitas sosial.54
 

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sosial 

adalah sifat dasar manusia yang membutuhkan kehadiran orang lain, walaupun 

berbeda manusia tetap memiliki hubungan secara individu yang hidup bersama. 

Dan dari pengertian para ahli diatas bahwa sosial itu sebagai sekumpulan, bukan 

hanya pribadi terapi berkenan dengan masyarakat yang memerlukan komunikasi 

antar individu dengan individu lainnya. 

Berdasarkan pengertian kepedulian dan sosial yang telah dijelaskan diatas 

maka  dapat disimpulkan bahwa kepedulian sosial merupakan implementasi 

kesadaran manusia sebagai mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia 

saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

saling bergantungan baik dari segi kelompok maupun bermasyarakat. 

Begitupun dalam pendidikan bahwa kepedulian sosial sangat penting 

ditanamkan dalam diri peserta didik sehingga memiliki sikap rasa empati terhadap 

peserta didik lainnya dan lingkungan sekitar. Dengan internalisasi nilai akhlak 

                                                           
54

 Buchari Alma, dkk, Pembelajaran Studi Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 201. 



54 
 

 
 

terhadap peserta didik diharapkan dapat memiliki karakter sosial yang tinggi 

sebagai penerus bangsa yang bermartabat.  

Karakter peduli sosial adalah sebuah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang 

membutuhkan, karakter peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mencega kerusakan pada lingkungan alam yang telah terjadi.55 

Menurut Kurniawan menyatakan bahwa wujud kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai peduli sosial dalam diri 

seseorang peserta didik, misalnya memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial, 

menyediakan fasilitas yang menyumbang, dan lain-lain.56 

Menurut Zayadi, sumber nilai yang ada dalam kehidupan manusia 

memiliki dua macam golongan yaitu nilai ilahiya (berhubungan dengan ketuhanan 

atau tentang agama (habul minallah) dan nilai insaniya (nilai yang berhubungan 

dengan manusia (habul minannas). Sedangkan dalam kaitan karakter sosial adalah 

nilai insaniyah yang memiliki kaitan dalam pendidikan karakter sosial, adapun 

nilai-nilai yang terdapat dalam insaniyah sebagai berikut:
57

 Silaturahmi, Al-

ukhuwah, yakni sikap semangat persaudaraan. Meliputi tidak merendahkan orang 

lain, tidak menghina, saling mengejek, suka mencari-cari kesalahan orang lain, 

suka menyumpat, dan juga banyak berprasangka kepada orang lain, Al-Musawah, 

sebuah pandangan mengenai harkat dan juga martabat kesetaraan antar manusia, 

tidak ada perbedaan antar manusia, Al-adalah, memiliki sebuah pandangan, atau 

sebuah wawasan yang seimbang dalam masalah memandang, menilai atau 
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menyikapi sesuatu ataupun indvidu yang lain, Hunu Al-Dzan memiliki sifat 

berprasangaka baik kepada orang lian., Al-Tawadlu, rendah hati, Al-wafa, 

menepati janji, Insyirah, berlapang dada. Yakni menghargai pendapat orang lain, 

sikap terbuka, toleransi, demokratis, dan juga adanya musyawarah, Amanah, 

dapat dipercaya, Iffah attau ta‟affuf, percaya diri, atau memiliki sikap rendah hati, 

Qawamiyah, tidak boros (israf) dan tidak kikir dalam menggunkan harta, dan Al-

Munfikun, rela menolong sesama manusia yang memerlukan pertolongan kita. 

Implementasi dari sikap sosial, sangatlah mudah dan dapat dilakukan 

setiap saat, misalnya senyum kepada orang lain hingga pihak lain merasa nyaman 

adalah contoh perbuatan peduli sosial . Seorang guru dengan pendekatannya yang 

humanis akan memberikan efek berupa bermunculan kesan yang bersahabat pada 

para siswanya, seorang dokter yang menyapa pasiennya dengan lemah lembut 

penuh kasih sayang adalah suatu bentuk peduli sosial, karena mungkin hanya 

dengan perhatian seperti itu telah banyak membantu mengobati pasien dengan 

perolehan perlakuan yang diharapkan. 

Sekolah tidak hanya tempat belajar meningkatkan kemampuan intelektual, 

akan tetapi juga membantu anak untuk dapat mengembangkan emosi, berbudaya, 

bermoral, bermasyarakat dan kemampuan fisiknya. Sekolah bukan hanya tempat 

untuk belajar meningkatkan intelektual akan tetapi juga mengembangkan dan 

memperluas pengalaman sosial anak agar dapat bergaul dengan orang lain 

didalam kehidupan masyarakat. 

Pada lingkungan sekolah kepedulian sosial siswa dapat ditunjukkan 

melalui peduli terhadap siswa, guru dan lingkungan yang berada di sekitar 

sekolah. Rasa peduli dilingkungan sekolah dapat ditunjukkan dengan perilaku 

saling membantu, saling menyapa dan saling menghormati antar warga sekolah. 

Perilaku ini tidak sebatas pada siwa dengan siswa atau guru dengan guru, 
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melainkan harus ditunjukkan oleh semua warga sekolah yang termasuk dalam 

lingkungan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas kepedulian sosial merupakan hal yang 

penting karena merupakan patokan normative yang memengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya berupa minat atau ketertarikannya untuk membantu orang 

lain atau tidak dan tentunya dengan maksud bukanlah untuk mencampuri urusan 

orang lain tetapi lebih pada upaya membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan atau kemaslahatan bersama. 

5. Macam-Macam Kepedulian Sosial 

Secara teoritis macam-macam nilai kepedulian sosial masih bisa terus 

diteliti dan dikembangkan dengan mengacu pada derivasi nilai kepedulian sosial 

yang dapat diadopsi dari teori altruisme yang dikemukakan oleh Myers berupa 

unsur-unsur sikap altruistik yang menurut Myers dalam paham altruism terdiri 

dari lima hal yaitu: 

a. Empati, Seseorang yang altruis merasa selalu berempati, bersifat sosial, selalu 

menyesuaikan diri, toleran dan dapat mengontrol diri serta termotivasi untuk 

membuat kesan baik. 

b. Memiliki keyakinan bahwa perbuatan baik akan selalu memunculkan balasan 

yang baik pula (pahala) dan perubahan yang buruk akan memunculkan balasan 

atau akibat yang buruk pula (dosa atau hukuman) dengan keyakinan tersebut, 

seseorang dengan dapat dengan mudah menunjukkan perilaku menolong. 

c. Tanggung jawab sosial, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang 

dilakukan orang lain, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan 

pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. 

d. Kontrol diri secara internal yaitu berbagai hal yang dilakukan dimotivasi oleh 

kontrol diri dari dalam, misalnya kepuasan diri. 
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e. Ego yang rendah (rendah hati), yaitu sikap dan perilaku seseorang yang altruis 

atau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
58

 

Adapun menurut Mahmud lingkup katakter sosial siswa sebagai berikut: 

 

Nilai Karakter Sosial Cakupan 

Jujur Tidak berbohong, tindak mencontek, melakukan 

penilaian diri/antar teman secara objektif. 

Sportif Tidak curang dalam hal apapun, mengakui 

keberhasilan/kemenangan orang lain, menerima 

kekalahan dengan lapang dada. 

Toleransi Menjalani hubungan baik dengan warga sekolah, 

menolong teman yang kesusahan, bekerjasama 

dalam hal positif, mendiskusikan materi pelajaran 

dengan guu dan siswa lain, memiliki 

toleransi/emapati terhadap orang lain dan 

menghargai pendapat orang lain. 

Disiplin Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat 

waktu, mematuhi tata tertib, dan mengikuti kegiatan 

sekolah. 

Mandiri Tidak pantang menyerah, berani berpendapat, berani 

bertanya, mengutamakan usaha sendiri dan pada 

bantuan orang lain, tidak menghindari kewajiban. 

Tanggung Jawab Melakukan tugas sesuai kemampuan dan menjaga 

kepercayaan yang diberikan. 

Menghargai Prestasi Berani bersaing, menunjukkan semangat berprestasi, 
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berusaha ingin maju, dan memiliki keinginan tahuan 

yang tinggi. 

Peduli Kebersihan Menjaga kerapian dan kebersihan diri (pakaian, 

badan yang baik, rambut, gigi, kuku, dan badan), dan 

menjaga kebersihan dan kerapian ruangan (kerapian 

kelas, membuang sampah pada tempatnya). 

Peduli Kesehatan Tidak merokok, tidak mabuk-mabukan dan tidak 

menggunakan narkotika. 

Bersahabat atau 

Komunikatif 

Bersikap hormat kepada orang lain, bertutur kata, 

berperilaku dan berpakaian sopan dan santun, 

menerima nasehat, dan menjauhi permusuhan dan 

perkelahian. 

Tabel 2.1 Lingkup Karakter Sosial menurut Mahmud 

 Dengan demikian cakupan karakter sosial peserta didik diharapkan dapat 

di implementasikan melalui penanaman nilai-nilai karakter sosial  pada siswa, 

sehingga siswa akan terbentuk karakter sosial yang efektif dalam jiwanya. 

 Adapun menurut Zaim Elmubarok macam-macam kepedulian sosial 

adalah sebgai berikut: 

1).  Nilai-nilai nurani (values of being) yaitu nilai yang ada dalam diri 

manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara mereka 

memperlakukan orang lain diantara nilai-nya adalah kejujuran, 

keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, 

kemurnian dan kesesuaian. 

2). Nilai-nilai memberi (values of giving) yaitu nilai yang perlu dipraktikkan 

atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan 
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diantara nilainya adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih 

sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati.
59

  

 Adapun  beberapa factor yang mempengaruhi perilaku altruistik adalah 

sebagai berikut: 

a) Faktor Situasional 

(1). Bystader (kondisi Lingkungan) 

 Bystsder atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian 

mempunyai peran sangat besar dalam memengaruhi seseorang saat memutuskan 

antara menolong atau tidak ketika dihadapkan keadaan darurat. Efek bystader 

terjadi karena  pengaruh sosial dari orang lain dan dijadikan sebagai patokan 

dalam menginteprestasi situasi dalam mengambil keputusan untuk 

meolong,seseorang akan menolong jika orang lain juga menolong, hambatan 

penonton, yaitu merasa dirinya di nilai oleh lain dan resiko membuat malu diri 

sendiri karena tindakannya untuk menolong kurang tepat, penyebaran tanggung 

jawab di mana membuat tanggung jawab untuk menolong menjadi terbagi karena 

hadirnya orang lain. 

(2). Daya Tarik 

 Seseorang mengevaluasi korban secara positif  (memilki daya tarik) akan 

memengaruhi kesedihan orang untuk memberikan bantuan. Seseorang cenderung 

akan menolong orang yang mirip dirinya. Pada umumnya orang akan menolong 

anggota kelompoknya terlebih dahulu baru kemudian meolong ornag lain. 

(3). Antribusi Terhadap Korban 

 Seseorang akan  termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain 

bila ia mengamsumsikan bahwa ketidakberunngan korban adalah di luar kendali 

korban. Jadi, seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada 

                                                           
59

 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, mengumpulkan yang Terserak, 

Menyambung yang Terputus, dan menyatukan yang tercerai, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 7. 



60 
 

 
 

pengemis yang cacat dan tua di bandingkan dengan pengemis yang sehat dan 

masih mudah. 

(4). Modeling 

 Adanya model yang melakukan tingkah laku meolong dapat mendorong 

seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. 

(5) Desakan waktu 

Orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong, sedangkan 

orang  yang punya waktu luang lebih besar kemungkinan untuk memberikan 

pertolongan kepada orang yang memerlukan. 

(6) Sifat Kebutuhan Korban  

Kesediaaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban 

benar-benar membutuhkan pertolongan, layak mendapatkan bantuan yang 

dibutuhkan, dan bukanlah tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan 

bantuan dari orang lain. Orang yang meminta pertolongan akan memliki 

kesempatan yang lebih besar untuk di tolong daripada orang yang tidak meminta 

pertolongan. 

b) Faktor Internal 

(1) Suasana hati (mood)   

 Emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menolong. 

Emosis positif akan meningkatkan perilaku altruisme, namun jika situasinya tidak 

jelas, maka orang yang bahagia cenderung mengamsumsikan bahwa tidak ada 

keadaan darurat sehingga tidak menolong. Sedangkan pada emosi negative, 

seseorang yang sedih kemungkinan menolonhnya dapat membuat suasana hati 

lebih baik, maka dia akan memberikan pertolongan. 

(2) Sifat 
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 Berkaitan dengan sifat yang dimiliki seseorang, orang yang memiliki sifat 

pemaaf cenderung mudah menolong, sedangkan orang yang memiliki self 

monitoring tinggi juga cenderung lebih penolong karena dengan menjadi 

penolong ia akan memperoleh penghargaan sosial yang lebih tinggi. Kebutuhan 

dan persetujuan juga mendukung perilaku altruisme. Kaarena individu yang 

membutuhkan pujian atau penghargaan jika situasi menolong memebrikan 

peluang untuk mendapatkan penghargaan bagi dirinya  maka ia akan 

meningkatkan perilaku altruisme. 

(3) Polah Asuh 

 Dalam perilaku altruisme tidak lepas dari peranan pola asuh di dalam 

keluarga. Pola asuh yang demokratis secara signifikan memfasilitasi adanya 

kecenderungan anak untuk tumbuh menjadi penolong, yaitu melalui peran orang 

tua dalam menentukan standar tingkah laku  menolong. 

(4) Kebutuhan Korban 

 Kesediaan untuk menolong di pengaruhi oleh kejelasan  bahwa korban 

benar-benar membutuhkan pertolongan. 

6. Faktor Munculnya Nilai-nilai Kepedulian Sosial 

 Kepedulian sosial merupakan fitrah manusia karena pada hakikatnya 

merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang 

lainnya. Kepedulian sosial sangat beragam ada yang berupa memberikan bantuan 

uang, makanan dan pakaian, tenaga relawan, obat-obatan, dan masih beragam 

bentuk kepedulian sosial lainnya.  

 Hal tersebut berasal dari potensi dalam diri setiap orang namun harus 

dikembangkan terlebih dahulu sebelum dapat memberikan kontribusi bagi gaya 

hidup yang berdaya guna, pribadi yang peduli sosial berakar dari hubungan ibu-

anak selama bulan-bulan awal masa bayi. Setiap orang yang bertahan melewati 
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masa bayi sebenarnya dipertahankan hidupnya oleh pribadi keibuan (Mather-ing 

person) yang juga menanamkan sejumlah kepedulian sosial dalam dirinya. 

Secara garis besar perkembangan  kehidupan sosial anak manusia  atau 

seseorang dimulai dari lingkup keluarga yang merupakan tempat terpenting 

dimana anak manusia akan memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya 

agak kelak menjadi orang berhasil di masyarakat. Keluarga sebagai landasan bagi 

anak memberikan berbagai macam bentuk perubahan mendasar sebagai berikut: 

a. Pada keluarga yang teratur dengan baik dan sejahterah, seorang anak akan 

memperoleh latihan-latiahan dasar dalam mengembangkan kompotensi 

sosial yang baik dan kebiasaan berperilaku. 

b. Hubungan-hubungan antar anggota keluarga terbentuk pola penyesuaian 

sebagai dasar bagi hubungan sosial dan interaksi sosial yang lebih luas. 

c. Dalam ikatan keluarga yang akrab dan hangat, seorang anak akan 

memperoleh pengertian tentang hak, kewajiban, tanggung jawab yang 

diharapkan. 

d. Apabila menghadapi seseorang dalam pergaulan yang santai dan 

menganggap hidup itu selalu membahagiakan, akan diketahui bahwa latar 

belakang kehidupan keluarganya, menyebabkan ia selalu melihat sisi 

positif dalam kehidupannya.
60

 

7. Faktor Pudarnya Nilai-Nilai Kepedulian Sosial 

 Proses kehidupan sosial seseorang berlangsung dari lingkup keluarga sejak 

masa dalam kandungan hingga bertumbuh-kembang sesuai dengan usianya yang 

dipengaruhi oleh beragam factor baik dari sisi keluarga, sekolah, pesantren, teman 

sebaya, lingkungan sekitar bahkan bacaan serta tontonan sehari-harinya dapat 

memicu perkembangannya untuk berperilaku peduli sosial atau prososial bahkan 
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dapat menjerumuskan seseorang untuk berperilaku anti sosial dalam kehidupan 

sehari-harinya dalam bermasyarakat. 

 Perilaku antisosial merupakan perilaku yang tidak peduli dengan hak 

orang lain, tindakannya tidak didasarkan pada apapun kecuali hasrat mereka 

sendiri, seseorang dengan gangguan ini menunjukkan pola perilaku implusif, tidak 

bertanggung jawab, tidak dipikirkan dan terkadang kriminal, mereka sering kali 

cerdas dan pandai berbicara dengan kemampuan untuk mempesona dan 

memanipulasi orang lain serta dapat menjadi penjahat keji yang sangat berbahaya 

bagi masyarakat karena kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari 

orang lain dikombinasikan dengan kurangnya kesadaran atau rasa bersalah. 

 Seseorang  yang melakukan perilaku antisosial pada umum nya perna 

melakukan perbuatan yang merusak atau merugikan dirinya sendiri atau orang 

lain bahkan lingkungannya, psikeater mendiagnosis tingkah laku semacam ini 

dengan tingkah laku kekacauan (conduct disorder). Conduct Disorder adalah 

perilaku yang tidak sesuai dengan usia dan sikap yang melanggar harapan 

keluarga, norma sosial, dan hak pribadi atau hak orang lain. Perilaku yang 

mengacau ini sering kita temui pada laki-laki dbanding perempuan.
61

 

 Gejalah conduct disorder biasa dipicu oleh berbagai faktor yang 

melingkapi kehidupan sosial seorang anak, antara lain: 

a. Penolakan orang tua terhadap kehadiran anak tersebut. 

b. Berpisah dengan orang tua sehingga tidak ada yang mengasuh. 

c. Di terlantarkan oleh keluarga. 

d. Mengalami kekerasan saat masih anak-anak. 

e. Memiliki riwayat orang tua gangguan jiwa. 

f. Factor genetic dari keluarga dan, 
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g. Perkawanan orang tua yang tidak harmonis serta, 

h. Factor lingkungan. 

Tingkat keparahan dari dampak yang ditimbulkan oleh perilaku conduct 

disorder: 

a. Mild: Karakteristik yang hanya sedikit membahayakan orang lain. 

b. Moderate: Masalah conduct disorder dan efeknya pada orang lain berada di 

antara mild dan severe. 

c. Severe: Masalah conduct disorder yang dilakukan termasuk dalam kategori 

membahayakan orang lain. 

7. Teori Kepedulian Sosial 

Kepedulian sosial adalah sikap atau tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
62

 Sebagai makhluk 

sosial tentunya manusia akan ikut merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain 

sehingga ada keinginan untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada 

orang-orang kesulitan. 

Kepedulian sosial yang dikemukakan oleh Alfred Adler dalam istilah asli 

Gemeinschaftgefuhl yang berarti rasa persatuan dengan semua umat manusia. Hal 

ini menyatakan secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial 

seluruh manusia, bahwa kepedulian sosial melibatkan minat dan kepedulian 

terhadap orang lain. 

Menurut Wardani kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan 

individu untuk membantu orang lain. Lingkungan terdekat seorang individu yang 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepedulian sosial. 

Kepedulian berarti sikap memperhatikan sesuatu. Dengan demikian 

kepedulian sosial berarti sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang 
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lain (sesama anggota masyarakat). Kepedulian sosial yang dimaksud bukanlah 

untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih kepada membantu 

menyelesaikan permasalahan orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian.  

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepedulian sosial adalah minat untuk membantu seseorang atau rasa empati yang 

timbul untuk menolong orang lain. 

Menurut teori psikologi individu Alfred Alder yang menyajikan sebuah 

pandangan tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang  

didorong oleh keinginan-keinginan untuk bergaul dan hangat dengan anggota 

masyarakat yang lain. Adler pecaya bahwa manusia sejak lahir dikaruniai 

kesadaran bersosial yang membuatnya bertanggung jawab kepada orang lain 

untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. 

Adler menggambarkan ciri seseorang dengan kepedulian sosial sebagai: 

“Mereka memiliki perasaan identifikasi yang mendalam bagi manusia 
pada umumnya, simpati dan kasih sayang meskipun sesekali merasakan marah, 
ketidak sabaran. Mereka memiliki keinginan asli untuk membantu umat manusia, 
seolah-oleh mereka semua satu anggota keluarga”. 

Adler  mengakui heredetas dan lingkungan yang membentuk kepribadain, 

setiap anak lahir dengan keunikan dan segera memiliki pengalaman-pengalaman 

sosial yang berbeda dari manusia lainnya. Sehingga kepedulian sosial ini penting 

karena dapat digunakan sebagai barometer normalitas. Seseorang yang telah 

memiliki kepedulian sosial maka individu tersebut telah mencapai kedewasaan 

psikologi. 

Bagi Aldler, manusia dilahirkan sebagai tubuh yang lemah dan inferior 

yakni kondisi yang mengarah pada perasaan-perasaan inferioritas (perasaan 

rendah hati) dan ketangguhan pada orang lain, oleh karena itu, suatu perasaan 

menyatu pada orang lain (kepedulian sosial) sangat inheren (berhubungan erat) 

dalam kehidupan manusia dan menjadi standar tertinggi kesehatan psikologi 
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seseorang, hakikat dari teori Adlerian dapat dituliskan dalam sebuah rangakaian  

pendek antara lain sebagai berikut: 

a. Satu-satunya kekuatan dinamis dibalik perilaku manusia adalah perjuangan 

menuju keberhasilan atau keunggulan. 

b. Persepsi-persepsi subjektif manusia membentuk perilaku dan kepribadian 

mereka, 

c. Kepribadian merupakan sebuah kesatuan dan konsistensi dalam diri. 

d. Nilai semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang kepedulian 

sosial. 

e. Struktur kepribadian yang selalu konsisten dalam dirinya berkembang menjadi 

gaya hidup pribadi tersebut.
63

 

8. Aspek-aspek Kepedulian Sosial 

Menurut Crandall aspek-aspek kepedulian sosial adalah: 

a. Motivation (dorongan, berjuang) adalah sebuah dorongan untuk melakukan 

sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Manusia dimotivasikan oleh pengaruh 

sosial dan oleh perjuangan menuju keunggulan atau keberhasilan. 

b. Cognitive (pemahaman, identifikasi) adalah pemahaman seorang individu 

dalam mengembangkan empatik terhadap orang lain dan pandangannya 

mengenai masa depan yang mempengaruhi perilakuknya saat ini. 

c. Emotion (empati, simpati) adalah sebuah sikap positif terhadap orang lain, 

sehingga manusia dapat menyadari apa yang sedang dikerjakan dan alasan 

dikerjakannya. 

d. Behavior (kerjasama, kontribusi terhadap kesejahteraan umum) adalah cara 

orang bertindak-laku terhadap orang lain, berkontribusi terhadap kesejahteraan 
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umat manusia. Manusia dapat bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi 

siapa dirinya. 

9. Metode Internalisasi nilai Karakter Sosial 

Pembentukan kepedulian sosial atau penanaman nilai karakter sosial dapat 

dilakukan melalui berbagai metode seperti halnya keteladanan, menegakkan atau 

penanaman kedisiplinan, pembiasaan, integrasi,  internalisasi dan menciptakan 

suasana yang kondusif.
64

 

a. Integrasi dan Internalisasi 

Integrasi merupakan pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang 

berbeda dijadikan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pada dasarnya setiap warga 

sekolah dapat melaksanakan nilai-nilai dari karakter yang ingin ditonjolkan 

disekolah, maka dalam prakteknya nilai-nilai yang ada tersebut haruslah 

disampaikan dan dibaurkan pada semua mata pelajaran yang ada, oleh para guru 

kepada siswa yaitu melewati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dikelas. Integrasi disini dapat dilakukan mulai pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. 

Adapun penginternalisasian nilai-nilai terhadap tingkah  laku siswa, 

dengan dilakukan integrasi dalam kegiatan pembelajaran anak, bukan hanya 

menguasai materi yang diajarkan akan tetapi juga dapat mengenal, menyadari, 

menginternalisasikan nilai yang mereka dapat melalui kebiasaan yang mereka 

lakukan dalam kesehariannya. 

b. Keteladanan 

Metode menggunakan keteladanan disini lebih mengutamakan nilai-nilai 

yang diinginkan dan juga diteladani secara berkala dan saling berkaitan dengan 

warga sekolah yang ada. Strategi ini memiliki peran yang penting didalam 
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membentuk karakter siswa. Dalam aspek ini mengedepankan perilaku yang 

berupa tindakan real daripada sekadar omongan tanpa adanya tindakan yang 

berarti. Sedangkan dalam model ini subjek yang dijadikan keteladanan adalah 

guru itu sendiri dan juga cerita keteladanan. 

Menurut Binti Maumunah anak-anak lebih banyak menjadikan guru 

sebagai suri tauladan dan dijadikan sebagai tokoh percontohan dalam sebgala hal, 

karena dalam psikologi anak adalah seorang penuri yang ulung. Metode ini juga 

dijadikan sebagai tempat mewujudkan tujuan pendidikan dengan memberikan 

sebuah teladan yang baik kepada siswa, agar siswa tersebut dapat berkembang 

dari fisik dan juga mental serta memiliki akhlak yang baik dan benar. Adanya 

keteladanan juga memeberikan andil yang besar dalam pendidikan akhlak, ibadah 

dan juga kesenian.
65

 

c. Pembiasaan 

Didalam sekolah diperlukan pembiasaan yang berguna untuk pendidikan 

karakter siswa disekolah. Pembiasaan yang dilakukan sekolah beragam contohnya 

seperti dalam ketertiban waktu, etika pergaulan, etika berpakaian, serta tindak 

tunduk siswa baik dengan guru, kariyawan, teman dan pemimpin (kepala 

sekolah). Maka dari itu pembiasaan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut 

merupakan salah satu strategi didalam membentuk karakter bagi siswa dan juga 

pelaku yang ada didalamnya. Terbentuknya sebuah karakter membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan dilakukan terus menerus. Kegiatan ini dapat dilkakukan 

secara spontan, seperti saling menyapa dan hal lainnya. 

d. Penegakkan atau penanaman kedisiplinan 

Disiplin adalah bentuk dari ketaatan yang sesunggunya yang didasarkan 

pada kesadaran didalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana perilaku 
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menaati peraturan atau tata laku yang ada. Dan hal ini merupakan alat yang dirasa 

cocok didalam mendidik karakter. Bentuk kedisiplinan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti halnya dengan pendidikan dan latihan, peningkatan motivasi, 

kepemimpinan, penerapan penghargaan dan hukuman dan penegak aturan. 

e. Menciptakan Suasana yang Kondusif 

Semua pihak memiliki tanggung jawab pendidikan karakter baik itu dari 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Menciptakan suasana yang 

kondusif adalah salah satu upaya didalam membangun sebuah budaya bersamaan 

dengan karakter. Lingkungan dapat dikatakan sebagai proses pembudayaan yang 

mempengaruhi kondisi individu. 
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema diatas, maka dapat dipahami bahwa guru pendidikan agama 

Islam sangat berperan penting dalam internalisasi nilai akhlak. Pendidik 

bekerjasama dengan sekolah harus mampu menginternalisasikan nilai akhlak 

Pendidikan Agama Islam dengan adanya program keagamaan yang menarik minat 

PAI 
1. Transformasi Nilai 

2. Transaksi Nilai 

3. Transinternalisasi 

INTERNALISASI 

1. Pelaksanaan Internalisasi Nilai 

Akhlak PAI 

2. Proses Pembentukan Kepedulian 

Sosial Peserta didik 

Guru PAI Nilai Akhlak 

Membentuk Kepedulian 

Sosial  

Peserta Didik 

1. Menjunjung tinggi 

nilai norma agama 

2. Adil 

3. Toleran 

4. Santun, Ramah 

5. Gotong royong 

6. Simpati terhadap 

sesama 

7. Peduli 

8. Tolong menolong 

9. Jujur 
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peserta didik dalam mengikutinya atau pembelajaran dengan metode dalam upaya 

membentuk kepedulian sosial peserta didik. 

Dengan demikian, nilai akhlak yang dibutuhkan peserta didik agar tidak 

hanya mengetahui pelajaran agama Islam saja yang cenderung berorientasi pada 

kognitif, akan tetapi juga memberikan perhatian terhadap bagaimana mereka 

mampu menginternalisasikan atau menghayati nilai akhlak sehingga dapat 

membentuk kepedulian sosial dalam diri peserta didik terhadap lingkungan 

sekitarnya baik itu di sekolah maupun di masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di 

lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan, 

peneliti menggolongkan penelitian ini sebagai penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang datanya menghasilkan 

sebuah kata-kata tertulis dengan tujuan mendapat pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial.66 Senada dengan itu, menurut Sulistyo, 

penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal. Dan yang berhubungan dengan suatu ide, pemikiran, 

persepsi, pendapat, ataupun kepercayaan terhadap orang yang diteliti.67 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada MA Guppi Samata, yang berlokasi di Kec. 

Somba Opu Kab. Gowa. Alasan peneliti memilih sekolah tersebut yaitu peneliti 

dekat dengan lokasi penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkau 

sekolah tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti guna mengetahui bagaimana 

proses internalisasi nilai akhlak dan kepedulian sosial peserta didik di sekolah 

tersebut. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka langkah-langkah yang di tempuh 

peneliti tersebut sebagai berikut: 
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1. Kegiatan awal sebelum melakukan penelitian, melakukan observasi 

awal di lokasi untuk memperoleh gambaran umum tentang tingkat 

kepedulian sosial peserta didik dan internalisasi nilai akhlak. 

2. Peneliti melakukan wawancara awal  kepada guru di MA Guppi 

Samata, Peneliti menyusun instrumen penelitian. 

3. Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan judul yang telah 

disepakati oleh peneliti dengan informan. 

4. Melakukan analisis hasil penelitian. 

5. Melakukan pelaporan hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini diharapkan dapat 

mendalami realitas dan mendeskripsikan secara komperenshif mengenai 

bagaimana internalisasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial peserta 

didik di MA Guppi Samata, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal 

ini deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran 

mengenai situasi dan kejadian-kejadian.  

Kehadiran peneliti dilapangan sangatlah penting, yang mana ada dan 

tidaknya peneliti sangat berperan didalam instrument pengumpulan data yang 

akan dilakukan. Maka dari itu kehadiran peneliti adalah mutlak, disini peneliti 

juga berperan sebagai pewawancara subjek peneliti (guru dan siswa).
68

 Dalam hal 

ini peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analisis, penafsiran, data dan pelapor hasil penelitian. 

Dengan adanya peneliti terjun secara langsung akan mengetahui fakta 

yang ada dilapangan. Khusunya mengetahui masalah yang ada apada penelitian. 

Peneliti juga mendapatkan data-data dari hasil wawancara dengan subjek yang 

diteliti yaitu guru dan siswa disekolah. Maka dalam proses peneliti hadir untuk 
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mengumpulkan data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan intenalisasi nilai 

akhlak dalam membentuk kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata. 

B. Pendekatan Penelitian 

Paradigma Post-Positivisme merupakan pengetahuan bersifat konjektural 

dan tidak berlandaskan apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran 

absolut. Untuk itu,bukti yang dibangun dalam penelitian seringkali lemah dan 

tidak sempurna. Penelitian merupakan proses membuat klaim-klaim yang 

kebenarannya lebih kuat. Pengetahuan dibentuk oleh data, bukti dan pertimbangan 

logis.  

Berdasarkan hal ini, dalam praktiknya peneliti mengumpulkan informasi 

dengan menggunakan instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan 

atau dengan melakukan observasi mendalam di lokasi penelitian. Penelitian harus 

mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar, pernyataan yang 

dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya atau mendeskripsikan relasi kasualitas 

dari suatu persoalan. Aspek terpenting dalam penelitian adalah sikap objektif. 

Para peneliti terus menguji kembali metode dan kesimpulan yang sekiranya 

mengandung bias.
69

  

C.  Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah „Subjek dari mana 

diperoleh”. Adapun sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Untuk memperoleh data yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian, 

dapat diperoleh dari subyek penelitian maupun informan. Menurut Kuncoro, 

sumber data primer adalah sumber data yang didapat dan dikumpulkan dari 
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sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.70 Adapun yang menjadi sumber data 

primer yaitu kepala Madrasah MA Guppi Samata, beberapa  guru, dan beberapa 

siswa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
71

 

Sedangkan menurut Sanusi, sumber data sekunder merupakan data pendukung 

yang diperoleh bukan dari sumber aslinya yang tersedia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain di luar intansi tersebut.72
 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berasal dari 

kepustakaan, atrinya sumber kepustakaan adalah buku-buku yang relevan dengan 

Internalisasi Nilai-nilai akhlak. Antara lain buku tentang Internalisasi, nilai 

akhlak, , metodologi Pengajaran Agama Islam dan buku lainnya serta jurnal yang 

peneliti gunakan sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, 

pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian ini, 

bila dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder.
73
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Untuk mendapatkan informasi tentang proses internalisasi nilai akhlak 

pendidikan Agama Islam di MA Guppi Samata, maka data dikumpulkan peneliti 

dengan menggunakan beberapa teknik: 

1. Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan secara sistematis agar sedapat mungkin valid dan reliabel.
74

 

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini menggunakan observasi 

partisipatif. Peneliti terlibat langsung secara langsung dengan kegiatan sehari-hari 

yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian, guna mamastikan 

kebenaran data. Dengan pengamatan langsung memungkinkan peneliti mencatat 

perilaku dan kejadian secara langsung sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya.
75

  

Observasi adalah suatu proses yang mengedepankan pengamatan dan 

ingatan. Dalam penelitian ini, observasi berperan serta yang dibagi menjadi tiga 

tahapan, pertama dimulai dari observasi luas untuk menggambarkan secara umum 

situasi fisik dan sosial yang terjadi pada latar penelitian, kedua observasi 

dilakukan secara terfokus untuk menemukan kategori-kategori informasi yang 

tercakup dalam fokus penelitian, ketiga observasi dilakukan secara lebih 

menyempit  dengan menyeleksi kejadian-kejadian yang mampu menggambarkan 

perbedaan diantara kategori-kategori yang tercakup dalam focus penelitian. 

Pada tahap observasi dalam pengumpulan data, peneliti lakukan untuk 

mendapat data tentang internalisasi nilai akhlak dan kegiatan peserta didik yang 

berkaitan dengan keagamaan. Hal ini dilakukan di lokasi MA Guppi Samata. 
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2. Wawancara 

wawancara merupakan kumpulan beberapa pertanyaan yang diajukan 

secara variabel kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dianggap perlu untuk penelitian ini.
76

 

Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara terstruktur yang disusun 

secara terperinci sehingga mempunyai shek-list. Dan wawancara terstruktur dalam 

kategori wawancara mendalam atau in-deph interview. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Dalam hal ini wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang internalisasi 

nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial peserta didik. Hal ini peneliti 

melakukan wawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur 

kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. 

Adapun personal yang akan di wawancara di tujukan kepada kepala sekolah, 

beberapa guru dan peserta didik MA Guppi Samata. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, dan sebagainya. Metode 

dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, 

karena dalam metode ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumentasi lain 

yang relevan dengan penelitian.
77

 

Berkaitan dengan penelitian ini, dokumen-dokumen yang diperlukan 

adalah dokumen sekolah seperti data tentang sejarah berdirinya sekolah, struktur 

oraganisasi, peraturan sekolah, data guru dan siswa serta sarana dan prasarana 

yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di MA Guppi Samata. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitisn merupakan alat yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian sekaligus sebagai alat ukur untuk menggambarkan 

terkait cara pelaksanaan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrument penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan topik utama yang akan 

dihasilkan dalam proses penelitian ini. 

2. Pedoman observasi dengan menggunakan panduan observasi berupa garis 

besar atau poin-poin umum yang akan di observasi. Dalam penelitian ini 

pedoman yang akan peneliti gunakan adalah dengan pengamatan dan 

melihat individu atau kelompok secara langsung. 

3. Chek List dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai penyempurna 

dari hasil data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen 

dalam penelitian ini yaitu berupa catatan, gambar/foto-foto tentang hal 

yang sedang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakukan sistensa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
78

 

Peneliti  menggunakan teknik analisis data model Milles dan Huberman 

tahapan teknik analisis adalah data reduction, data display dan 

conglucation/verification. Dengan tiga langkah-langkah berikut: 
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dianalisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang 

diperlukan.
79

 

Setelah peneliti memasukkan setting sekolah sebagai tempat meneliti, 

maka dapat mereduksi data. Peneliti akan memfokuskan pada siswa dengan 

mengkategorikan pada aspek, gaya belajar, perilaku sosial, interaksi dengan 

keluarga lingkungan dan perilaku dikelas. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langskah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
80

 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh informasi 

tentang bagaimana implementasi metode pembiasaan untuk membentuk 

kepedulian sosial peserta didik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang 

sebelumnya tidak perna ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu 
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obyek sebelumnya masih abstrak sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interakatif, hipotesis atau teori. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dikatakan valit apabila tidak ada data yang 

keliru atau yang tidak sesuai anata yang dibicarakan dengan kenyataan yang ada. 

Maka peneliti harus melakukan trianggulasi (pengecekan data) dari beberapa 

sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Ada beberapa trianggulasi yang perlu dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

1. Trianggulasi Sumber adalah peneliti harus memperoleh informasi dari 

beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan 

kesimpulan, selanjutnya meminta kesepakatan (member chek) dengan 

semua sumber. 

2. Trianggulasi teknik yaitu teknik atau metode untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. 

3. Trianggulasi waktu yaitu peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman 

dan ketetapan/kebenaran suatu data dengan tiranggulasi waktu yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda.
81
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BAB 1V 

Internalisasi Nilai Akhlak Dalam Membentuk Kepedulian Sosial 

Peserta Didik DI MA Guppi Samata 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Visi Misi MA Guppi Samata 

a. Visi MA Guppi Samata 

Dengan menganalisa potensi yang ada pada MA Guppi Samata baik dari 

segi input/peserta didik baru, kompotensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, dan out come/keberhasilan lulusan 

MA Guppi Samata serata masyarakat sekitar sekolah yang religius, serta melalui 

komunikasi dan koordinasi yang intensif antar sekolah dengan warga sekolah 

maupun dengan stakeholder, tersusunlah visi sekolah. Adapun vvisi MA Guppi 

Samata adalah: BERIMAN, BERTAQWA, TERAMPIL DAN UNGGUL 

DALAM MUTU. 

b. Misi MA Guppi Samata 

Adapun Misi MA Guppi Samata yaitu sebagai berikut: 

1). Optimalisasi kegiatan proses pembelajaran dan bimbingan. 

2). Menciptakan kedisiplinan dalam berbagai dimensi. 

3). Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

4). Melaksanakan kegiatan keterampilan ekstrakulikuler. 

5). Mengoptimalkan kegiatan keagamaan dan masyarakat. 

c. Tujuan MA Guppi Samata 

 Keberadaan visi misi tersebut disusun untuk mencapai tujuan diadakannya 

pendidik di MA Guppi Samata. Tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai 

berikut: 
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1). Madrasah memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang 

bermutu, efisien, relevan, dan berdya saing. 

2). Madrasah melaksaanakan kegiatan pembelajaran yasng disiplin, efektif, 

serasi, selaras dan seimbang sebagai proses kegiatan akademik dan non 

akademik. 

3). Warga madrasah memiilki keterampilan yang memadai, sikap dan budi 

pekerti luhur yang didasari iman dan taqwa. 

4). Menciptakan akademik yang memliki dedikasi dan daya saing yang tinggi. 

3. Pendidik dan Kependidikan MA Guppi Samata 

Adapun pendidik dan tenaga kependidikan di MA Guppi Samata adalah 

sebagai berikut: 

 

No Guru/Tu Mata Pelajaran 

1. Muh. Amir M, S. Pd Kepala Madrasah/Fisika 

2. Drs. Moh Ismail Amin, M. Pd Al-Qur‟an Hadist 

3. Drs. Muhammad Kaddas Bahasa Inggris 

4 Patahuddin S, Pd Kimia/Prakarya 

5. Dra. Lilis Suriani Kimia 

6. Sri Hendrayani, S. Pd.I Bahasa Arab 

7. Agussalim Rahkman, S. Pd Biologi 

8. Nurlaili, S. Pd Bahasa Indonesia 

9. Suriati, S. Pd PKN 

10. Ahriyani, S. Pd Fiqih 

11. Nurhidayat, S. E BK/ SKI 

12. Anwar Iskandar Hidayatullah, 

S. Pd, M.Pd 

Akidah Akhlak 
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13. Ika Widyasustuti Fisika 

14. Riswandi, S. Hum., M. Hum SKI 

15. Muh. Sulaiman, S.Pd, M. Pd Kimia 

16. St. Nursyidah, S.E Sejarah Indo 

17. Irmawati, S, Pd  Seni Budaya 

18. Muhammad Mahfud, S.Pd PJOK 

19. Jumriana Lestari Nur, S. Mat Matematika 

20. Nurhayati, S. Pd Prakarya 

21. Ashkiyah, S. Pd Matematika Peminatan 

22. Nursyamsi Dewi Hardiyanti, S. 

Pd 

BK 

23. Azizah Noerfaizah, S. Pd Bahasa Inggris 

24. Rahmawati S. Pd Bahasa Indonesia 

Tabel. 2. 1 Pendidik dan Kependidikan 

2. Jumlah Siswa di MA Guppi Samata 

Jumlah siswa di MA Guppi Samata berjumlah 114 siswa yang dibagi dari 

beberapa kelas sebagai berikut: 

NO Siswa Perempuan Laki-Laki Jumlah 

1. X. A 6 7 13 

2. X. B 10 7 17 

3. XI. A 12 10 22 

4. XI. B 13 8 21 

5. XII. A 13 7 20 

6. XII. B 12 7 19 

Tabel. 2. 2  Jumlah siswa 
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Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelas X. A berjumlah 

13  siswa, kelas X. B berjumlah 17 siswa, kelas XI. A berjumlah 22 siswa, kelas 

X. B berjumlah 21, kelas XII. A berjumlah 20 siswa dan kelas XII. B berjumlah 

19 siswa. 

B. Bentuk Kepedulian Sosial Peserta Didik dalam Proses Internalisasi Nilai 

Akhlak Di MA Guppi Samata 

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk kepedulian sosial peserta didik di 

MA Guppi  Samata. Deskripsi data meliputi pelaksanaan sikap sosial yang 

dilakukan oleh peserta didik terhadap teman sebaya, lingkungan sekolah, dan 

masyarakat. Pada saat penelitian dilakukan mengenai kepedulian sosial peserta 

didik yang terinternalisasi di MA Guppi Samata tanpak dari pernyataan beberapa 

informan sebagai berikut: 

“Pendidikan yang kami selenggarakan tentunya berupaya mengembangkan  

potensi yang dimiliki oleh warga madrasah ini termasuk pada peserta didik, pada 

kompetensi sosial mereka juga penting untuk dikembangkan. Dalam 

melaksanakan sikap sosial kepada peserta didik melibatkan semua guru-guru 

untuk berperan dalam mengembangkan kepedulian pada peserta didik, 

penggunaan strategi yang dilakukan oleh guru baik dalam proses pembelajaran 

maupun di luar dari pembelajaran.” 

Kegiatan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan pembentukan kepedulian 

sosial peserta didik. Pada kegiatan tersebut sebagian dari guru-guru terlibat dalam 

penyelenggaraan kegiatan, mendampingi peserta didik untuk ketercapaian 

kegiatan. Dalam hal tersebut terdapat nilai kepedulian sosial untuk 

mengembangkan rasa empati peserta didik. 

Adapun bentuk dari kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Rasa Empati 

Empati merupakan kemampuan untuk menghayati perasaan dan emosi 

orang lain. Kemampuan mengetahui sudut pandang serta menghayati perasaan 

orang lain, inilah yang kemudian akan menciptakan sosialisasi atau interaksi 

positif terhadap orang lain serta menumbuhkan rasa kasih terhadap beban atau 

penderitaan orang lain. 

Bentuk dari kepedulian sosial ini merupakan rasa empati yang dimiliki 

oleh peserta didik di MA Guppi Samata terhadap lingkungan sekolah maupun  

masyarakat, yang di internalisasikan oleh guru di luar dari proses pembelajaran di 

kelas. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu peserta didik MA Guppi 

Samata menyatakan bahwa: 

“Kebiasaan kami dari siswa MA Guppi Samata melakukan penggalangan 

dana di lingkungan sekolah maupun masyarakat atau mengumpulkan donasi untuk 

teman-teman yang mengalami musibah dan ada dari orang tua siswa MA Guppi 

Samata yang meninggal dunia  atau menjenguk teman yang sedang sakit.”82 

“Hasil wawancara oleh peneliti dari siswa lain bahwa untuk 

mengumpulkan dana, dan  Peserta didik  melakukan aksi tersebut seperti menjual 

makanan, barang atau biasa disebut  dengan penggalangan dana  untuk membantu 

masyarakat sekitar yang mengalami musibah.”
83

 

“Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan guru akidah akhlak bahwa proses internalisasi nilai akhlak 

kepada peserta didik dilakukan setiap proses pembelajaran berlangsung, adanya 

penyampaian baik itu secara lisan maupun praktek-praktek yang dilakukan setiap 

kelas, agar kiranya peserta didik berlaku menghargai, menghormati, sopan santun 
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terhadap para guru, para staf dan sesama siswa. Termasuk dalam  sikap sosial  

yang harus dikembangkan dalam setiap diri peserta didik.” 
84

 

Peristiwa ini menggambarkan bahwa ada peran intenalisasi nilai akhlak 

dalam upaya membentuk kepedulian sosial dari guru kepada peserta didik  dan 

rasa empati yang dimiliki oleh peserta didik dalam sikap sosial.  

2. Tanggung Jawab Sosial  

Tolong menolong atau dalam istilah agama disebut dengan ta‟awun yang 

menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. 

Memberikan pertolongan kepada masyarakat atau teman yang membutuhkan.  

Ayat yang menerangkan tolong menolong (ta‟awun) dalam Q.S Al-

Maidah/ 5:2 

وَىٰ … قْ بِِِّ وَالت َّ ى الْ لَ وا عَ اوَنُ عَ وَانِ  ّ َوَتَ  دْ عُ ثِْْ وَالْ ى الِْْ لَ وا عَ اوَنُ عَ وَلََ تَ 
وا اللَّهَ  ّ َ ابِ  ّ َوَات َّقُ قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ   إِ

Terjemahan 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya. 

Allah swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling 

ber ta‟awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-birr 

(kebajikan), dan agar meninggalkan kemungkaran dalam  hal ini merupakan al-

taqwa. Allah melarang mereka dalam saling bahu membahu dalam kebatilan dan 

tolong menolong  di dalam perbuatan dosa dan keharaman. 
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Sebagaimana yang di ungkapkan kepalah madrasah MA Guppi Samata: 

“Sebagai manusia pasti harus memiliki jiwa tolong menolong antar 

sesama. Salah satunya dengan mengadakan bakti sosial dan memberikan 

sumbangan kepada yang mendapat musibah.”
85

 

Hal ini senada dengan yang di sampaikan guru fiqih MA Guppi Samata: 

“Tujuan dari pendidikan MA Guppi Samata ini bahwa ingin melihat siswa-

siswa memiliki karakter yang baik, terlebih pada sikap sosial karena itu sangat 

penting untuk kelak kehidupannya di masyarakat. Di antara bentuk kepedulian 

sosialnya adalah menolong temannya apabila ada yang sakit atau menjenguk 

temannya yang sakit.”
86

 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan salah satu siswa di MA 

Guppi Samata: 

“Memberikan bantuan guru-guru yang memerlukan pertolongan, seperti 

contohnya membantu membawa buku paket ke tempat semula dan terkadang 

memberikan makanan atau mentraktir temannya apabila ada yang tidak membawa 

uang jajan ke sekolah.”87 

Dari hasil wawancara di MA Guppi Samata menunjukkan bahwa tingkat 

sikap peduli pada tolong menolong tergolong tinggi, pembiasaan yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas yang selalu di internalisasikan 

oleh guru. 

 Adapun selain dari tolong meolong yang diterapkan di MA Guppi Samata, 

dalam hal ini tanggung jawab sosial peserta didik terletak pada kerja sama dan 

bahu membahu dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai peserta didik 

seperti kerja sama dalam hal kebersihan sekolah dan adanya rasa solidaritas.  
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Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat 

asosiatif, yaitu apabila suatu kelompok mempunyai pandangan yang sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Penanaman nilai  gotong royong pada siswa, tercerminkan dalam berbagai 

kegiatan yang ada di sekolah. Gotong royong merupakan bentuk dari kerja sama 

atau saling tolong menolong antara sesama dengan individu yang lain. Nilai ini di 

maksudkan untuk meningkatkan rasa solidaritas dan juga wujud dari rasa 

kekeluargaan dengan sesama manusia.  

Dari hasil wawancara dengan siswa MA Guppi Samata mengatakan 

bahwa: 

Kerja sama yang dilakukan di madrasah ini banyak, di antaranya kerja 

sama dalam tugas kelompok, kerja sama dalam berpartisipasi kegiatan pentas, 

kerja sama dalam  menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan kelas maupun 

lingkungan sekitar sekolah.
88

 

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan guru PKN Ibu Suriati, S. Pd: 

“Dalam pembelajaran yang mengacu pada nilai-nilai sosial selalu 

disampaikan bahwa bakti sosial dan kerja sama dengan teman baik dalam 

proses pembelajaran maupun diluar dari proses pembelajaran, seperti 

mengarahkan peserta didik untuk melakukan kerja sama dalam 

membersihkan kelas maupun lingkungan sekolah.” 

Dari hasil observasi oleh peneliti mengenai kerja sama yang dilakukan 

oleh peserta didik pada saat mengadakan kegiatan pentas seni yang dilakukan di 

lingkungan sekolah. Peneliti melihat antusias dari peserta didik untuk mengikuti 

pentas tersebut, baik dari segi latihan sampai dengan mempersiapkan 
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perlengkapan dari pentas tersebut dan tetap mendapat arahan dari guru 

pendamping.
89

 

Di lingkungan MA Guppi Samata, terlihat bahwa kerja sama dalam 

membersihkan lingkungan sekolah, terlebih pada saling kerja sama dalam 

membersihkan kelas dan kebersihan dalam belajar. Penanaman nilai kerja sama 

memberikan pembiasaan kepada peserta didik kelak untuk kehidupan dimasa  

yang akan datang. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa kerja sama merupakan kategori yang penting dalam 

menunjang rasa peduli sosial peserta didik yang ditanamkan dalam diri anak 

semenjak memasuki lingkungan sekolah. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 

kerja sama sudah  menjadi kebiasaan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan 

di sekolah, dari empat lembaga di MA Guppi Samata masing-masing memiliki 

rasa kerja sama yang baik saling bahu membahu dalam membersihkan halaman 

sekolah dan kompak satu sama lain. 

3. Ego yang Rendah (rendah hati) 

Dapat diketahui bahwa rendah hati adalah sikap yang tidak angkuh dan 

tidak pula sombong. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh peserta didik akan 

membentuk rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia baik 

dari segi peserta didik dengan teman sebaya maupun peserta didik dan para guru 

di sekolah.  

Di MA Guppi Samata diajarkan dan di didik agar para siswa siswi 

memiliki jiwa kekeluargaan bahwa setiap ummat muslim bersaudarah, seperti 

menjenguk temannya yang sakit,  mentraktir temannya yang tidak membawa uang 
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jajan ke sekolah, memberikan tumpangan kepada temannya dan membagi bekal 

kepada teman yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala madrasah MA Guppi Samata: 

Dalam proses pembelajaran maupun di luar dari pembelajaran diajarkan 

peserta didik Senyum Salam Sapa (3S) setiap bertemu dengan sesama baik itu 

dalam lingkungan maupun dalam lingkungan masyarakat.90 

Hal ini senada dengan data yang penelitian dapatkan bahwa peserta didik 

di MA Guppi Samata ini ramah, menerapkan Salam senyum sapa kepada guru 

maupun orang lain yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Bahwa sanya 

setelah saya oberservasi peserta didik itu ramah, senyum dan menyapa orang-

orang di lingkungan sekolah tersebut. 

C. Internalisasi Nilai Akhlak dalam Membentuk Kepedulian Sosial Peserta 

Didik Di MA Guppi Samata.  

Internalisasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial yang baik di MA 

Guppi Samata merupakan sebuah tujuan penting agar membentuk sikap peduli 

terhadap peserta didik yang memiliki jiwa saling tolong menolong, bantu 

membantu terhadap sesama manusia baik itu dalam lingkungan sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat. 

Implementasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial peserta didik di 

MA Guppi Samata tidak terjadi secara tiba-tiba dan dilakukan dengan sekedarnya, 

melainkan karena adanya kebutuhan hidup serta dorongan dari seluruh guru serta 

sesama yang berperan dalam pendidikan. Dan tentunya guru agama Islam yang 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya sekedar mengajarkan dan 

menjelaskan dalam proses pembelajaran, namun yang lebih penting menanamkan 
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sikap sosial pada diri setiap peserta didik di MA Guppi Samata agar menjadi 

kebiasaan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sikap sosial selalu ditanamkan  pada siswa MA Guppi Samata, mengingat 

bahwa sikap sosial ini sangat penting bagi kehidupan peserta didik kelak dan 

sikap sosial akan dibutuhkan setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat.  

 Internalisasi nilai akhlak dalam membentuk kepedulian sosial juga harus 

di sertai dengan metode atau strategi yang dilakukan oleh guru-guru MA Guppi 

Samata. Karena sebagai pendidik mempunyai taggung jawab untuk mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki karakter yang baik termasuk di dalam sikap peduli 

sesama manusia. Sebagai guru bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan tetapi 

lebih kepada pembinaan akhlak peserta didik sehingga mempunyai bekal untuk di 

aplikasikan di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kelak. 

Adapun karakter sosial yang di  internalisasikan  nilai  dalam membentuk 

kepedulian sosial peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Dermawan 

Dermawan merupakan sikap memberi dengan senang hati atau menolong 

sesama manusia dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Berdasarkan 

dari hasil wawancara guru Al-Qur‟an Hadist MA Guppi Samata yaitu pak Anwar 

Iskandar Hidayatullah,. S. Pd, M. Pd. 

“Proses internalisasi nilai akhlak yang kami terapkan dalam membentuk 

kepedulian sosial peserta didik dilakukan setiap proses pembelajaran 

maupun di luar kelas, kami selalu menyampaikan atau memberikan arahan 

kepada peserta didik bahwa bagaimana membentuk akhlak atau karakter 

yang baik termasuk di dalamnya sikap peduli kepada sesama manusia. 

Adapun program yang dilakukan yaitu perkemahan pramuka, banyak nilai 

kepedulian sosial yang dapat peserta didik lakukan dalam kegiatan tersebut 
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seperti membangun kerja sama antara team kelompok, membantu peserta 

lain apabila memerlukan bantuan, saling tolong menolong, dan adanya 

interaksi sosial peserta didik MA Guppi Samata antara peserta lain dari 

sekolah-sekolah yang berbeda.”
91

 

Informan tersebut dikuatkan oleh penyataan kepala madrasah MA Guppi 

Samata 

“Adanya upaya yang kami lakukan yaitu program atau kegiatan yang kami 

adakan  melibatkan beberapa guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut, selain untuk upaya membentuk kepedulian sosial peserta didik 

juga mengarahkan guru-guru yang ada madrasah ini untuk menjalin kerja 

sama dan mengajarkan bahwa kepdulian sosial itu penting.”
92

 

2. Peduli 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup 

sendiri, oleh karena itu lumrah jika manusia memiliki sikap peduli terhadap 

sesama. Dari hasil wawancara peneliti menemukan data di MA Guppi Samata 

bahwa siswa memiliki rasa peduli yang tinggi, diantaranya dalam wawancara guru 

fiqih ibu Ahriyani, S. Pd bahwa: 

“Internalisasi nilai akhlak pada sikap peduli selalu kita tanamkan dalam diri 

peserta didik, mengingat kita sebagai guru menginginkan siswa kita di 

madrasah ini memiliki karakter yang baik dan teladan. Hal yang biasa saya 

terapkan adalah adanya praktek shalat jenazah yang dilakukan di masjid 

sekolah mulai dari memandikan, mengkafani sampai dengan 

menshalatkan. Selain sebagai kewajiban bagi setiap ummat muslim ada 

nilai kepedulian sosial didalamnya seperti memiliki rasa peduli terhadap 
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sesama yang telah meninggal dunia, memiliki rasa empati, dan memiliki 

rasa tanggung jawab.” 

Hal ini senada dengan hasil informasi wawancara peneliti dengan salah satu 

siswa di MA Guppi Samata: 

“Mengenai rasa peduli dengan teman dan lingkungan sekitar  menjenguk 

teman yang lagi sakit, membantu guru yang lagi kesusahan, rasa empati 

kepada teman dan memberikan pekarangan sekolah atau memungut 

sampah yang berserakan di lingkungan sekolah lalu dimasukkan kedalam 

tempat sampah.” 

Sebanding dengan informasi dari siswa yang lain bahwa: 

“Peduli terhadap lingkungan dan masyarakat memang biasa dilakukan 

seperti membantu guru yang lagi kesusahan, membantu teman baik itu 

yang sakit maupun tidak dan termasuk peduli terhadap lingkungan pada 

kebersihan sekolah.” 

Maka beberapa paparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata sudah ditanamkan kepada 

peserta didik mengenai kepedulian sosial peserta didik baik itu dalam proses 

pembelajaran maupun diluar dari pembelajaran. 

3. Kejujuran/Adil 

Kejujuran merupakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Seseorang 

muslim tidak memandang kejujuran sebagai akhlak terpuji saja, tetapi juga 

sebagai penyempurna Iman dan Islamnya. Sedangkan adil berarti memberikan hak 

kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada 

tempatnya. 

Jujur merupakan sebuah karakter yang dianggap dapat membawa bangsa 

ini menjadi bangsa yang bebas dari dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jujur 
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sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan 

(dalam bentuk perasaan, kata-kata atau perbuatan). 

Manusia merupakan makhluk sosial dalam bentuk nyatanya pasti saling 

berinteraksi satu sama lain. Dengan berinteraksi manusia akan menaruh rasa 

percaya dalam dirinya kepada orang lain. Untuk sifat itu jujur perlu ditanamkan 

sejak dini pada diri masing-masing individu. Dalam kehidupan bersosial manusia 

tidak akan perna lepas dari kesalahan akan tetapi sifat jujur yang dimiliki akan 

sangat membantu jika mengalami suatu masalah yang menguji kejujuran hatinya. 

Penerapan sifat jujur harus dimulai sejak dini, melihat dari manfaat serta 

keutamaannya yang sangat penting  dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat 

dan menjalankan tugas yang diembankan oleh masyarakat. 

Sejalan dengan  pernyataan di atas bahwa kejujuran sangat penting dalam 

sikap sosial baik bagi individu peserta didik maupun orang di sekitarnya, 

kejujuran juga merupakan suatu hal yang berharga dan bermanfaat untuk 

kehidupan yang akan datang.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika MA Guppi Samata 

Suriati, S. Pd 

“Dalam menginternalisasikan karakter kepada peserta didik terlebih dahulu 

melihat dari situasi peserta didik baik itu di dalam kelas maupun diluar 

dari kelas, apabila dalam kelas setiap pelajaran akan disampaikan atau 

dalam setiap materi yang di pelajari pada saat itu akan tetap disampaikan 

nilai akhlak bahwa manusia harus bersifat adil atau jujur dalam segala hal 

yang  diperbuat,  seperti memberikan contoh melalui dari pahlawan-

pahlawan yang telah berjasah bagi negara Indonesia, terdapat nilai-nilai 

kejujuran yang dapat diambil menjadi suatu contoh untuk peserta didik 

kelak  sedangkan diluar dari pembelajaran dilakukan dengan pendekatan 
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kepada siswa yang sedang makan di kantin atau ngumpul di depan 

kelas.”
93

 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan 

proses atau strategi yang dilakukan oleh guru-guru MA Guppi Samata bukan saja 

dalam proses pembelajaran tetapi diluar dari pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan pendekatan kepada peserta didik dan sesuai dengan observasi yang 

dilakukan peneliti melihat bahwa guru wali kelas mengontrol kelas setiap waktu 

istirahat. 

Peran kejujuran/ keadilan dalam bermasyarakat maupun bersosial sangat 

penting dimiliki oleh seseorang yang harus dibiasakan dan di latih sejak dini. 

Orang tua juga berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur dan 

adil. Orang tua harus harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan 

kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan di contoh 

oleh murid-muridnya dalam lingkungan kelas maupun di luar dari proses belajar 

mengajar. 

Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap seseuatu golongan atau 

individu janganlah jadi pendorong untuk bertindak tidak adil, ini menunjukkan 

bahwa Islam menjujung tinggi keadilan. Dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 

َأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَّ يَٰ  َكُونوُا  ّ  وَلََ يََْرمَِنَّكُمْ  ّ َءَ بٱِلْقِسْطِ َّ هِ شُهَدَاقَ وَّٰمِيَن للَِّ  ّ 
َأَلََّ تَ عْدِلُوا َّ شَنَ  اَنُ قَ وْمٍ عَلَىٰ  َٱعْدِلُوا ّ َ ّ  َوَٱت َّقُوا ّ َهُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَىٰ  ّ   ّ 

َإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ  ّ َٱللَّهَ   بِاَ تَ عْمَلُونَ  ّ 
 
Terjemahnya 

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
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kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

94
 

Yang cukup menarik adalah diruangkannya kaitan langsung anatara 

wawasan atau sisi keadilan  oleh Al-Qur‟an dengan upaya peningkatan 

kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka 

yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat. Seperti yatim 

piatu , kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami 

percaraian. Juga sanak saudarah (dzawil qurba) yang memerlukan pertolongan 

sebagai penanggung jawaban keadilan.  

Fase tertinggi dari keadilan dalam Al-Qur‟an adalah sifatnya yang perintah 

agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. 

Pelaksanaannya merupakan merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan 

demikian akan di perhitungakan dalam amal perbuatan seorang muslim dihari 

perhitungan (yaumul al-Hisab) kelak. 

Berlaku adil dalam ayat diatas bermakna berusaha untuk adil dan 

menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku 

keadilan akan mendekatkan kepada ketaqwaan. Semakin sempurna keadilan, 

maka semakin sempurna pula ketaqwaan. Dan di jelaskan dalam ayat ini bahwa 

keadilan itu sangat dekat dengan keadilan , orang berbuat adil berarti orang yang 

bertaqwa. 

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu Negara, 

yaitu keamanan  ekstrim, ketertiban intenrn, keadilan, kesejahteraan umum dan 

kebebasan. Maka dari itu pentingnya peserta didik memiliki rasa adil dalam 

dirinya karena peserta didik akan menjadi penerus bangsa dan Negara kelak. 

4. Santun, Ramah 
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Berdasarkan dari hasil wawancara kepalah Madrasah MA Guppi Samata 

bahwa: 

“Upaya untuk membentuk kepedulian sosial peserta didik dengan adanya 

tata tertib, yang di dalamnya mengatur agar peserta didik berlaku 

menghargai, menghormati dan sopan santun terhadap para guru, karyawan, 

dan sesame siswa, tentang kerajinan, kerapian, kebersihan untuk melatih 

mereka agar berlaku disiplin dalam belajar serta bersediah menjaga secara 

berkelanjutan sebenarnya yang paling utama itu dibutuhkan komitmen 

para guru yang memberikan keteladanan pada anak-anak agar mereka 

dapat menjadi peserta didik yang ber-akhlakul kharimah, termasuk peduli 

pada orang lain maupun lingkungan sekitar.” 

Penguatan disampaikan oleh guru fisika Ibu Suriati, S. Pd.  

“Penginternalisasian dilakukan setiap harinya dalam lingkungan sekolah 

baik itu proses pembelajaran maupun diluar dari pembelajaran dengan 

tujuan ingin apabila peserta didik memiliki karakter yang baik terutama 

pada sikap sosial dan saya melihat kepedulian sosial di MA Guppi Samata 

ini cukup tinggi dengan antusiasnya siswa apabila adanya peserta didik 

yang membutuhkan maupun orang sekitarnya.” 

Informan  dari guru fiqih ibu Ahriyani, S. Pd bahwa” kedekatan dengan 

peserta didik atau bersosialisasi dengan siswa dengan hal ini kita mengajarkan 

kepada peserta didik untuk saling menghormati sesama manusia, menyapa, salim 

senyum kepada guru maupun orang-orang disekitar lingkungan mereka.  

Dari hasil observasi peneliti pada saat penelitian mengambarkan bahwa 

sikap ramah yang dimiliki peserta didik di MA Guppi Samata cukup besar, selalu 

memberikan senyuman, baik itu kepada orang maupun orang-orang yang di dalam 

lingkungan madrasah seperti teman sebaya dan guru-guru di MA Guppi Samata. 
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Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya informan dari salah satu 

peserta didik di MA Guppi Samata kelas X  

“Di lingkungan sekolah kami saling menyapa antara teman sebaya, ramah 

terhadap lingkungan seperti apabila ada sampah berserakan di pungut dan 

saling gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah.” 

Santun atau ramah sebagi bentuk menghormati orang lain  sama hal nya 

menghargai orang lain. Dalam penerapannya guru memberikan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai bagaimana bentuk penghargaan kepada orang lain, baik 

dalam bertutur kata dan sikap serta tindakannya kepada orang lain, orang yang 

lebih tua ataupun pada teman, bahwa ketika kita menginkan dihargai orang sudah 

sepatutnya kita juga mengahargai keberadaan orang lain. Guru memberikan 

keteladan di dalam penerapan nilai dan juga memberikan sebuah nasihat di dalam 

memotivasi peserta didik. 

5. Disiplin 

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sunggu-sunggu di 

dukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau kelakuan yang seharusnya 

berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan kata lain kedisiplinan adalah 

rasa kepatuhan terhadap aturan yang ada. 

Disiplin juga termasuk nilai karakter sosial yang mana berkaitan dengan 

hubungan peraturan yang ada disekolah sebagai wujud dari penanaman disiplin. 

Penanaman nilai disiplin juga perlu ditanamkan kepada peserta didik.  

Dari hasil wawancara dengan guru fiqih Ibu Ahriyani S. Pd. I  

“Dalam menanamkan kedisiplinan yang ada di sekolah dengan adanya 

shalat berjamaah yang dilakukan oleh peserta didik setiap hari mulai dari 

shalat dhuha sampai dengan shalat duhur.  Dalam proses pembelajaran 
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terkadang ada materi yang diharuskan praktek, maka dalam hal itu peserta 

didik mengikuti praktek tersebut seperti contohnya jual beli dan peserta 

didik  terjun langsung  kepasar untuk melihat situasi di lapangan.  

Karakter sosial mengenai kedisiplinan dengan peserta didik datang tepat 

waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, dan 

mengikuti kegiatan sekolah. Dari penjelasan ini dapat di simpulkan bahwa 

kedisiplinan juga termasuk yang harus ditanamkan dalam peserta didik. 

Kedisiplinan juga sangat penting diterapkan dalam  setiap aktivitas atau kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun di luar 

lingkungan sekolah.  

Peran orang tua dalam menanamkan kekeluargaan juga sangat dibutuhkan 

oleh anak, karena yang pertama dilihat anak adalah ibu, bapak dan aggota 

keluarga yang lain sehingga anak berinteraksi dengan keluarga sebelum memasuki 

dunia pendidikan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A.  Kesismpulan 

Setelah mendeskripsikan hal-hal yang perlu dan penting sesuai dengan maksud 

dan tujuan dari tesis ini pada beberapa bab terdahulu maka sampailah kepada 

bagian terakhir mengenai kesimpulan dari pokok rumusan masalah yang telah 

disusun. 

1. Bentuk- bentuk internalisasi nilai akhlak yang diterapkan di MA Guppi 

Samata ada beberapa hal bentuk kepedulian sosial  yang dimiliki  seperti  

rasa empati, tanggung jawab sosial, ego yang rendah (rendah hati).  Dalam 

hal ini bahwa kepedulian sosial di MA Guppi Samata mencapai pada 

tingkat yang baik yang di tanamkan kepada peserta didik, karena karakter 

sosial sangat berperan penting bagi kehidupan individu peserta didik 

maupun dalam lingkungan masyarakat. Siswa MA Guppi Samata diajarkan 

untuk memiliki rasa simpati maupun empati terhadap orang-orang di 

sekitarnya contohnya membantu teman apabila ada yang sakit atau 

memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan baik itu dalam 

lingkungan sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah. 

2. Proses internalisasi nilai akhlak dalam pembentukan kepedulian sosial 

peserta didik dengan  menggunakan metode melalui arahan atau penguatan, 

kebiasaan, keteladanan, dan pendekatakan terhadap peserta didik dalam 

proses pembelajaran maupun diluar dari proses pembelajaran. Dalam hal 

tersebut adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah untuk 

menunjang  pembentukan  karakter sosial peserta didik contohnya diadakan 

camping dengan beberapa sekolah lain yang didalamnya banyak agenda 

yang dilakukan peserta didik seperti  dana diadakannya pentas seni  yang 
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melibatkan peserta didik yang ikut berpartisifasi dengan adanya  pentas 

tersebut peserta didik bisa kerja sama dan gotong royong dalam 

memeriahkan pentas tersebut, membantu sesama teman apabila 

membutuhkan (tolong menolong). Pada proses internalisasi ini terkadang 

peserta melakukan praktek yang mewajibkan mereka turun langsung  

kelapangan untuk melihat adanya rasa kekeluargaan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat maka hal tersebut akan menimbulkan rasa empati 

dalam jiwa peserta didik. 

3. Pada tahap menginternalisasikan nilai akhlak dilakukan arahan setiap hari 

selama proses pembelajaran sedang berlangsung dengan harapan karakter 

sosial dapat ternamkan dengan baik, sikap salim, sapa senyum kepada 

sesama guru, teman dan orang-orang sekitar lingkungan sekitarnya.Dan 

dari imforman peserta didik penulis menyimpulkan bahwa jiwa atau rasa 

empati sudah dimiliki oleh siswa dengan penguatan yang dilakukan oleh 

peneliti  bahwa terjadi sikap sosial yaitu ramah atau menyapa orang lain. 

Dalam hal ini dikatakan bahwa kepedulian sosial peserta didik sudah baik. 

B. Implikasi  

1. Pembahasan dalam tesis ini mengenai intenalisasi nilai akhlak dalam 

pembentukan kepedulian sosial peserta didik di MA Guppi Samata. Hal ini 

megandung implikasi dalam mengembangkan karakter sosial bagi peserta 

didik dari generasi ke generasi selanjutnya. 

2. Proses internalisasi dan kegiatan yang dilakukan di MA Guppi Samata 

sangat mempengaruhi terbentuknhya kepdulian sosial peserta didik . Hal ini 

mengandung implikasi agar proses intenalisasi nilai akhlak  maupun 

kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dikembangkan, melihat zaman semakin 
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maju dan populasi manusia juga semakin padat sehingga sangat penting  

karakter sosial untuk ditanamkan dalam diri peserta didik. 
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Lampiran I 

HASIL WAWANCARA KEPALAH MADRASAH 

 

No Peneliti Jawaban 

1.  

Apakah ada program yang 

sekolah lakukan dalam 

membangun kepedulian 

sosial peserta didik? 

Iya, kami melakukan program yaitu 

program ektrakulikuler ( camp pramuka) 

yang melibatkan beberapa  dari peserta 

didik kami dan peserta didik diajak untuk 

melakukan bakti sosial dilapangan tempat 

perkemahan dengan membersihkan 

lingkungan tersebut. 

2.  

Sejauh mana madrasah ini 

menerapkan pembentukan 

kepedulian sosial terhadap 

peserta didik? 

Apabila kita meninjau sejauh mana 

kepedulian sosial peserta didik dimadrasah 

ini, untuk hal tesebut kita lakukan setiap 

hari mulai dari kerja sama dalam 

membersihkan lingkungan sekolah, sampai 

dengan tolong menolong antar sesama 

teman maupun guru-guru yang memerlukan 

bantuan. 

3.  

Bagaimana upaya bapak 

dalam memberikan arahan 

kepada guru, staf, dan 

peserta didik bahwa 

pembentukan  kepedulian 

sosial itu penting?  

Dalam upaya pembentukan kepedulian 

sosial, kita mengadakan program dan 

dimana mengajak para guru untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan 

langsung terjun kelapangan untuk melihat 

kondisi.  Melakukan program-pragran sosial 

sehingga mengajarkan dan menanamkan 
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rasa empati kepada peserta didik bahwa 

peduli terhadap sesama maupun lingkungan 

itu sangat dibutuhkan dalam masyarakat. 

4.  

Bagaimana menurut bapak 

mengenai tingkat kepdulian 

soaial peserta didik di 

madrasah ini? 

Untuk tingkat kepedulian sosial peserta 

didik dimadrasah ini sudah terbilang baik 

dengan melihat keseharian peserta didik di 

sekolah dan melakukan tindakan-tindakan 

sosial diluar dari lingkungan sekolah atau 

masyarakat, seperti membantu masyarakat 

apabila terkena bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II 
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HASIL WAWANCARA GURU 

No Peneliti Narasumber Jawaban 

1. 

Bagaimana menurut 

bapak/ibu  mengenai 

tingkat kepedulian sosial 

peserta didik di madrasah 

ini?  

Ahriyani, S. Pd Mengenai tingkat kepedulian 

sosial peserta didik, 

Alhamdulillah sudah bagus 

semua karena dari empat 

lembaga di ini sudah diterapkan 

dari awal tentang karakter sosial 

dan kepribadian peserta didik. 

2 

Bagaimana cara Bapak/ibu 

menginternalisasikan nilai 

akhlak untuk membentuk 

kepedulian sosial peserta 

didik dalam proses 

pembelajaran? 

Ahriyani, S. Pd Dari segi nilai  kepedulian sosial 

siswa selalu bergotong royong 

dan kerja sama dalam 

membersihkan pekarangan 

sekolah dan saling membantu 

satu sama lain. 

3. 

Apakah ada strategi atau 

metode yang ibu/bapa 

terapkan dalam 

membentuk kepdulian 

soaial? 

Ahriyani, S. Pd Dalam menerapkan mengenai 

karakter sosial harus ditanamkan 

kepada peserta didik 

menghargai sesama manusia, 

teman dan guru maupun orang 

yang ada disekitanya. Misalnya 

senyum, sapa, dan salim kepada 

guru atau tang lebih tua. 

Anwar Iskandar 

Hidayatullah, S. Pd, 

M. Pd. 

Berkaitan dengan penerapan 

atau metode yang digunakan, 

setiap hari dalam proses belajar 
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mengajar kita memberikan 

arahan kepada peserta didik 

tentang akhlak terlebih pada 

kepedulian sosial. 

4. 

Bagaimana cara Ibu/Bapak 

membimbing peserta didik 

agar memiliki rasa 

kepedulian sosial terhadap 

lingkungan madrasah dan 

lingkungan masyarakat? 

Ahriyani, S. Pd Dalam hal ini bahwa peserta 

didik mempunyai karakter yang 

berbeda-beda maka sebagai 

pendidik harus besosialisasi dan 

adanya pendekatan yang 

dilakukan oleh guru sehingga 

peserta didik memiliki relasi 

terhadap kita, dan mempunyai 

jiwa peduli terhadap lingkungan 

sekitar. 

Suriati, S. Pd. I Untuk metode yang digunakan 

selalu memberikan nasehat 

kepada peserta didik baik itu 

dalam kelas maupun diluar dari 

pembelajaran dengan cara 

pendekatan kepada peserta didik 

baik itu pada saat kumpul 

dengan teman maupun saat 

makan. 

  
Anwar Iskandar 

Hidayatullah S, Pd, 

Membimbing secara 

menyeluruh bahwa berbuat baik 
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M. Pd bukan hanya dalam lingkunagn 

sekolah tetapi diamanapun kita 

berada harus ditanamkan 

kebaikan atau karakter sosial. 

5.  Bagaimana cara ibu/bapak 

memberikan pemehaman 

kepada peserta didik 

bahwa kepedulian soaial 

itu penting ? 

Ahriyani, S. Pd Kita sebagai pendidik ingin 

melihat peserta didik 

mempunyai akhlak yang baik, 

ketika peserta didik diluar dari 

lingkungan sekolah harus sesuai 

dengan apa yang didapat 

disekolah dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sosial. 

6. Apakah diluar dari dari 

proses pembelajaran 

terjadi internalisasi nilai 

akhlak dalam membentuk 

kepedulian peserta didik? 

Anwar Iskandar 

Hidayatullah, S. Pd, 

M. Pd 

Iya diluar dari pembelajaran  

juga diajarkan mengenai 

kepedulian sosial seperti 

contohnya diarahkan untuk 

membersihkan halaman sekolah, 

gotong royong dan ditanamkan 

kepada peserta didik mengenai 

rasa empati bahwa apabila ada 

teman atau masyarakat yang 

memerlukan bantuan kita harus 

menolong. 

Asriayati, S. Pd, I Strategi yang biasa dilakukan 

dengan cara pendekatan kepada 

peserta didik seperti 



108 
 

 
 

memberikan arahan untuk 

melakukan penggalangan dana 

dengan cara menjual makanan 

yang ditawarkan kepada peserta 

didik yang lain sebagai bentuk 

rasa peduli terhadap yang 

memerlukan bantuan. 

7.  Nilai Akhlak apa saja yng 

sering diterapkan dalam 

memebntuk kepdulian 

sosial peserta didik di 

madrasah ini? 

Anwar Iskandar 

Hidayatullah, S. Pd, 

M. Pd 

Nilai ahklak yang diterapkan 

mengenai gotong royang, kerja 

sama, membantu apabila ada 

yang membutuhkan, rama dan 

senyum. Selalu kami ajarkan 

untuk peserta didik di madrasah 

ini. 
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Lampiran III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktek Shalat Jenazah MA Guppi Samata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotong Royong Dalam Membersihkan Lingkungan Sekolah 
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Wawancara dengan Kepalah Madrasah MA Guppi Samata 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Akidah Akhlak MA Guppi Samata 

 

Wwancara dengan Guru Fiqih MA Guppi Samata 
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Wawancara dengan Guru Fisika MA Guppi Samata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Peserta Didik  MA Guppi Samata 
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Wawancara dengan Peserta Didik MA Guppi Samata 
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Lampiran IV 
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Lampiran V 
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