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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 K = ك s = س  b = ب

 L = ل sy = ش  t = ت

 M = م {s = ص  \s = ث

 N = ن {d = ض  j = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = هػ {z = ظ  kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  d = د

    g = غ  \z = ذ

    F = ف  r = ر

    Q = ق  z = ز

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

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

, ). 

2. Vokal 

Vokal  ( a )  panjang = a>         --   قال = qa>la 

Vokal ( i )  panjang =  i@          --         قيل = qi>la 

Vokal  ( u ) panjang =        u>         --         دون =   du>na 
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3. Diftong 

Au     قول  =  qaul 

Ai  خير  =  khair 

4. Kata Sandang 

 Alif la>m ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di (ال)

awal, maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh: 

a. Hadis riwayat al-Bukha>ri> 

b. Al-Bukha>ri> meriwayatkan ... 

5. Ta> marbu>t}ah ( ة )  
Ta> marbu>t}ah ditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat, 

maka ditransliterasi dengan huruf (h), contoh; 

 .al-risa>lah li al-mudarrisah = الرسالة للمد رسة 

Bila suatu kata yang berakhir dengan ta> marbu>t}ah disandarkan kepada 

lafz} al-jala>lah, maka  ditransliterasi  dengan (t), contoh; 

 .fi>  rah}matilla>h =  فى رحمة الله

6. Lafz} al-Jala>lah ( الله )  

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih, ditransliterasi dengan tanpa huruf 

hamzah,  

Contoh;   بالله   = billa>h                  عبدالله     =‘Abdulla>h 

7. Tasydi>d 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan (  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda). 

Contoh:  رب نا  = rabbana> 
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Kata-kata atau istilah Arab yang sudah menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa 

Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi ini. 

B. Singkatan 

Cet.  = Cetakan 

saw.  = S{allalla>hu ‘Alaihi wa Sallam 

swt.  = Subh}a>nah wa Ta‘a>la 

QS   = al-Qur’an Surat 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

t.n   = Tanpa nama           

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : Awal Asri 

NIM  : 80600220009 

Judu     : Nilai-Nilai Akhlaq dalam QS. al-Nah}l/16: 90 dan Aplikasinya di Pondok 

Pesantren Shihwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep 

 

Penelitian ini membahas tetntang nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam 

QS. al-Nah}l/16: 90 dan aplikasinya di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

1) untuk mengetahui gambaran dari nilai-nilai akhlakl; 2) untuk mengetahui 

nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam QS al-Nh}l.16: 90; dan 3) aplikasi nilai-

nilai akhlaq dalam QS al-Nah}l/16: 90 di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Penelitian ini merupakan penlitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan 

wawancara, observasi dan dokumntasi. Data tersebut diolah menggunakan 

analisis deskiptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai -nilai akhlak yang terkandung 

dalam QS. al-Nah}l/16: 90 ialah berupa tiga perintah tiga perintah, yaitu berlaku 

adil, berbuat baik dan menyambung tali silaturhim, serta  tiga hal yang 

dilarangan oleh Allah, antara lain 1) fah}sya’ yaitu  melarang segala perbuatan 

yang keji, yaitu salah dalam pergaulan dan mengarah pada zina; 2) munkar yaitu 

segala perbuatan buruk dan segala tingkah laku manusia yang melanggar norma 

agama dan akal; dan bagyu atau aniaya yaitu segala perbuatan yang merugikan 

orang lain atau menganiayadan.  Nilai-nilai akhalak yang terdapat pada QS. al-

Nah{l/16: 90 secara umum teraplikasi di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. 

Meskipun terdapat beberapa penyimpangan dari  tiga larangan yang terdapat 

pada QS. al-Nah}l/16: 90 tersebut. Aplikasi dari nilai akhlak di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad dapat ditemukan melalui, 1) Pelaksanaan syariat yang wajib di 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad terimplementasi dengan pelaksanaan salat 

fardu. Pelaksanaan kegiatan qurban, salat tahajjud, salat duha, puasa senin dan 

kamis, serta puasa-puasa sunnah lain (puasa arafah, puasa syawal, dll) merupakan 

bagian dari implementasi al-’adl dan al-ih}sa>n di Pondok Pesantren Shohwatul 

Is’ad. 2). Pemberian bantuan fisik (uang dan barang) teraplikasi dengan adanya 

kegiatan bakti sosial yang biasa dilakukan oleh santri.. Adapun tiga larangan 

yang disebut pada QS. al-Nah}l/16: 90 terdapat sedikit pelanggaran berupa 1) 

Ditemukan segilintir kasus pencurian; 2) menyimpan alat elektronik dan 

merokok; dan 3) Perisakan, penindasan, perkelahian. 

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penanaman  dan edukasi 

tentang nilai-nilai akhak, khususnya kepada generasi muda sebagai tunas harapan 

bangsa dan agama, agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang ideal 
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berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Selain itu, penanaman nilai-niali akhlak juga 

menghindarkan dari segala bentuk penyimpangan moral dan pelanggaran 

terhadap norma-norma agama, sosial dan budaya sehingga dapat menjadi 

individu dan  kelompok sosial yang harmonis dan rukun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam kehidupan manusia 

banyak memberikan perubahan kritis. Perubahan ini mempengaruhi berbagai 

bidang dan sektor, termasuk agama dan pendidikan. Dengan inovasi dan ilmu 

pengetahuan, membawa dampak positif sehingga manusia dapat membuat 

inovasi-inovasi besar demi keberlangsungan hidup manusia yang kondusif. 

Meskipun demikain, terdapat juga dampak negatif, khususnya dalam hal 

pergeseran nilai-nilai agama, etika dan moralitas (akhlak).  

Fakta menunjukkan bahwa darurat moral dan etika terjadi diberbagai 

dibelahan dunia. Dalam berbagi kasus, banyak dijumapai problematika yang 

melenceng dari moralitas dan norma-norma agama, seperti keadilan yang sulit 

ditegakkan, perselingkuhan, perampokan dan peertumpahan darah, merupakan 

sederet kasus yang menjadi perhatian bidang akhlak. Fakta ini dianggap sangat 

memprihatinkan oleh karena karena seringkali melibatkan pemuda yang pada 

dasarnya sebagai harapan bangsa.  

Berdasarkan data UNICEF pada tahun 2016 diperoleh informasi yang 

menunjukan bahwa 50% anak muda melakukan kekerasan terhadap teman 

sebayanya. Selain itu, dewasa ini sudah umum bagi siswa untuk menggunakan 

kekerasan terhadap guru di sekolah. Bahkan ada satu siswa yang menantang 

bahkan berani memukul gurunya. Seks bebas juga menjadi masalah serius bagi 

remaja masa kini. Tingkat kriminalitasnya diutarakan oleh Pusat Studi 
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Kependudukan dan kebijakan (PSKK) mencapai hingga 58% di kalangan remaja 

hamil yang melakukan aborsi. Selain itu, penyimpangan lainnya.
1
 

 Kondisi pelajar saat ini merupakan suatu kenyataan yang 

memprihatinkan  dari sekian banyaknya kejadian. Peristiwa-peristiwa yang 

melibatkan kaum pelajar merupakan suatu problematika yang harus diselesaikan 

dengan solusi yang mendesak. Olehnya itu, penting segera menyikapi penurunan 

etika yang dialami oleh pelajar saat ini dengan mengajarkan nilai nilai pendidikan 

akhalk pada siswa. Sebagai generasi penerus bangsa dan amanah negara, para 

pelajar harus memiliki kualitas dan jati diri yang berakhlak Islami. Ini dapat 

dilakukan melalui pegangan instruktif. Metode penanaman akhlak pembelajaran 

pada siswa tentunya tidak dapat dipisahkan dari semua bentuk pembelajaran di 

lingkungan mereka, baik dalam keluarga, sekolah ataupun masyarakat.  

Pendidikan akhlak merupakan upaya untuk mengkoordinasikan pelajar 

untuk menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Memahami ajaran 

etika yang baik dapat membuat orang jauh lebih baik, dapat menjadi manusia 

yang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Orang akan menghargai hubungan 

mereka dengan Tuhan sebagai Pencipta mereka, dengan makhluk manusia 

individu, serta dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, tindakan kriminal, 

kesalahan dan sejenisnya akan berkurang. 

Pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawai adalah 

perwujudan sikap batiniah yang mampu secara sukarela mendorong lahirnya 

perbuatan baik dalam diri seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria 

                                                           
1
Ichsan Emraid Alamsyah, ‚Krisis Moral Remaja, Tanggung Jawab Siapa?‛, 

Republika.co.id. 10 April 2019. https://www.republika.co.id/berita/ppqc8g349/krisis-moral-

remaja-tanggung-jawab-siapa (Diakses pada 20 September 2022) 

https://www.republika.co.id/berita/ppqc8g349/krisis-moral-remaja-tanggung-jawab-siapa%20(Diakses%20pada%2020
https://www.republika.co.id/berita/ppqc8g349/krisis-moral-remaja-tanggung-jawab-siapa%20(Diakses%20pada%2020
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penilaian kegiatan non-dasar yang tepat mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah 

sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.
2
 

Dasar pendidikan akhlak merupakan dasar yang menjadi landasan akan 

pentingnya pendidikan akhlak sehingga dapat bekerja dalam perjalanan tujuan 

yang ingin dicapai. Dalam pelajaran Islam, premis untuk instruksi etis adalah Al-

Quran. Al-Qur'an merupakan landasan yang paling utama dalam Islam. Al-Qur'an 

telah memberikan pencerahan kepada jalan yang benar dan menuju kebahagiaan 

di dunia dan di masa depan. Sebagai firman Allah, Al-Qur'an digunakan sebagai 

dasar utama dan pertama. 

Al-Qur’an yang menjadi landasan pendidikan merupakan solusi mengatasi 

moralitas remaja, khususnya kaum pelajar. Moralitas secara linguistik dapat 

berarti baik atau buruk, tergantung pada sistem nilai mana yang digunakan 

sebagai landasan. Secara sosiologis, kata Moral di Indonesia sudah memiliki 

konotasi baik dan buruk. "Orang yang bermoral" berarti orang yang bermoral 

tinggi.
3
 Dalam terminologi agama Islam, moralitas disebut dengan akhlak. 

Akhlak merupakan tabiat seseorang, yaitu kondisi jiwa manusia yang terlatih  

untuk benar-benar memiliki sifat-sifat yang melekat yaitu bertindak secara 

spontan dan mudah tanpa pikiran atau angan angan.
4
 

Jadi, secara substansial kualitas yang mendalam bisa menjadi suatu 

kondisi dalam jiwa yang memiliki sifat-sifat yang dapat melahirkan aktivitas 

secara tiba-tiba tanpa ada pemikiran sebelumnya dalam melakukan suatu 

aktivitas. Jadi jika suatu kegiatan dilakukan dengan berpikir pada awalnya, maka 

                                                           
2
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 10. 

3
Zakiah Daradjat, A. Sadali, dkk, Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan 

Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (Cet. 10; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 253. 

4
A. Mustofa, Akhlak Tasawuf  (Cet. VI ; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 14. 
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dapat dikatakan bahwa itu tidak etis. Kualitas akhlak dalam kehidupan manusia 

memiliki posisi yang sangat penting, selain sebagai individu juga sebagai 

masyarakat.  

Jika akhlak sudah terbentuk dengan baik, maka manusia diharapkan mampu 

melakukan kebaikan secara cerdas bersama masyarakat lainnya. Kegiatan 

tersebut antara lain dapat bersikap sopan dengan siapa saja, berbuat baik, terus 

berbuat baik kepada kerabat dekat, dan menjaga pengertian.  

Dengan demikian, semua proses pendidikan agama Islam harus dilandasi 

oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran. Hal ini dikarenakan karena di 

dalamnya terkandung khazanah pendidikan sosial, moral, dan spiritual yang luas, 

termasuk pendidikan budi pekerti. Beberapa ayat dalam al-Qur’an, seperti dalam 

QS. al-Imran/3:104 tentang bagaimana pentingnya akhlak : 

هَوْنَ عَنِ  يِْْ وَيأَْمُرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلََ الَْْ
كَ ىُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ۗ  الْمُنْكَرِ   وَاوُل ٰۤىِٕ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara ummat digolanganmu yang mengajak pada 

kebaikan, mengarahkan pada yang makruf dan melarang pada 

kemungkaran. Maka dialah ummat yang beruntung.
5
 

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menasihati, 

mengajar, membimbing dan membimbing mereka dalam akhlak yang baik. Selain 

itu dalam QS al-Ahzab/33: 21, Allah swt. berfirman: 

وَ وَالْيَ وْمَ  وِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِْ رَسُوْلِ اللّ 
رًا وَ كَثِي ْ  الْْ خِرَ وَذكََرَ اللّ 

 

                                                           
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: Jabal, 2018), h.50. 
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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.
6
 

Perilaku yang dapat diteladani oleh manusia dalam setiap perkataan, 

perbuatan dan perilakunya adalah Nabi Muhammad. Ini adalah kompilasi dari 

sunnah, hadis dan a>s\ar yang dikenal umat Islam dan dapat digunakan sebagai 

standar hidup. Para hamba harus, tanpa ragu-ragu, bertindak sesuai dengan ajaran 

Islam dalam mengatur untuk mendapatkan kesenangan dan pahala dari Allah swt. 

dan dapatkan kegembiraan baik di dunia ini maupun di dalam mulai sekarang. 

Dalam hal umat Islam senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan, dalam 

hal ini menjadikan figur Nabi sebagai bagian dari demonstrasi, tentunya Allah 

akan senantiasa memberikan bantuan dan mengarahkannya untuk dapat 

mengasah perilaku terpuji tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad saw. Tentu saja disertai dengan penuh semangat dalam hati. Dalam 

ayat ini, Allah swt. tampaknya menegaskan bahwa Pembawa Bendera Allah. 

mungkin sosok yang patut diteladani oleh orang-orang dalam menjalani 

kehidupan di dunia 

Selain Al-Qur’an yang menjadi dasar pembentukan akhlak, juga terdaat 

sunnah. Sunnah merupakan sumber hukumnya yang kedua setelah Al-Qur'an dan 

berfungsi sebagai penguat dan penjelasan tentang apa yang terkandung dalam Al-

Qur'an dan berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam sebagaimana yang 

dijelaskan atau dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Melakukan. Tentu saja, 

dari segi moral juga dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. 

Rasulullah saw. juga menjelaskan pentingnya akhlak seperti dalam hadis : 

                                                           
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.336.   
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ثَ نَا ثَ نَا أَبِ، حَدَّ ثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ ثَنِِ  حَدَّ الَأعْمَشُ، قاَلَ: حَدَّ
ثُ نَا، إِذْ  شَقِيقٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عَمْروٍ، يَُُدِّ
قَالَ: لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَْ مُتَ فَحِّشًا، وَإِنَّوُ   

 7 (روه البخاري) أَخْلاقَاً اركَُمْ أَحَاسِنُكُمْ نَّ خِيَ كَانَ يَ قُولُ: إِ 

Artinya:  

Menceritakan kepada kami ´Umar bin H}afs}, menceritakan ayahku, 

menceritakan kepada kami al-A´masy, dia berkata: menceritakan kepadaku, 

Syaqi>q, dari Masru>q, dia berkata: Kami sedang duduk bersama ‘Abdullah 

bin ‘Amru>, dia menceritakan kepada kami dengan berkata: Rasulullah saw. 

Tidak pernah berbuat keji dan tidak pula memerintahkan berbuat keji,dan  

Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baiknya orang diantara kalian adalah 

orang yang paling baik akhlaknya. (HR Bukha>ri)> 

Individu yang paling baik adalah yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak 

menjadi tolak ukur dengan siapa dan dengan apa seorang individu berinteraksi 

dalam kehidupan. Untuk alasan ini, kualitas mendalam adalah salah satu 

pelajaran penting terpenting dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam kitab 

suci umat Islam, khususnya Al-Qur'an. 

Untuk mencapai tujuan di aras, secara operasional, kurikulum pendidikan 

Pesantren merupakan solusi praktis. Kurikulum pondok pesantren mencakup 

tujuan untuk mengembangkan dan memperluas rasa percaya diri, melalui 

penataan dan pemupukan informasi, penghayatan terhadap pengasahan dan 

perjumpaan para wali di sekitar Islam sehingga akhirnya mereka menjadi umat 

Islam yang berproses dalam berkreasi dalam hal keimanan, ketakwaan kepada 

Allah swt dan berakhlak mulia dalam kehidupan individu, sosial, berbangsa dan 

bernegara, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik. 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad merupakan salah satu pondok 

pesantren yang menghendaki tujuan tersebut. Di Pondok Pesantren Shohwatul 

                                                           
7
 Muhammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri>   al-Ju‘fi, Sahih al- al-Bukha>ri, Juz 7 

(Cet.I; Mesir: Da>r Tuq al-Najah, 1422 H), h. 7 
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Is’ad terdapat SMP-IT dan SMA-IT Shohwatul Is’ad yang mengajarkan pelajaran 

akhlak. Penyuluhan akhlak merupakan bagian dari pengajaran Akidah Akhlak 

yang dilaksanakan secara rutin di setiap pertemuan hingga dua jam pembelajaran 

tatap muka. Tujuannya tidak lain agar anak-anak tidak hanya menerima materi 

pembelajaran moral yang bersifat kuantitatif, tetapi terutama bersifat kualitatif. 

Pelajaran akhlak di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad, sebagaimana 

wajah pondok pesantren secara umum yang identik dengan pelajaran-pelajaran 

dan praktik agama yang intensif. Pada prinsipnya, doktrin agama yang 

ditanamkan di pondok pesantren seharusnya melekat dan membekas dibenak 

sehingga sehingga dapat terwujud dalam tindakan sebagai akhlak yang terpuji.    

Peneliti mengamati bahwa santri di Pondok Pesantren Showatul Is’ad 

aktif penuh 24 jam sehari di lingkungan pesantren, sehingga pembelajaran aqidah 

akhlak santri pada hakikatnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga secara 

praktik. Untuk itu, strategi pembelajaran mata pelajaran akhlak di pondok 

pesantren memiliki keunikan yaitu teori-teori yang diajarkan di kelas langsung 

diterjemahkan ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi ada satu hal yang menurut peneliti masih belum 

mencerminkan akhlak yang baik yakni karena status ekonomi santri di Pondok 

Pesantren Shohwatul Is’ad dari kalangan menengah ke atas sehingga masih 

terlihat beberapa santri yang kurang menghargai para gurunya. Hal ini tentunya 

perlu ditinjau kembali bagaimana ketercapaian penenaman nilai-nilai akhlak 

yang seharusnya sudah mampu dicapai santri yang berada di Pondok Pesantern. 

Solusi di atas harus diluruskan melalui usaha pembentukan keyakinan, 

dalam hal ini pembentukan akhlak sangat diperlukan yakni melalui penanaman 

nilai-nilai moral. Oleh karena itu, sangat penting bahwa apa yang dipelajari di 
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Pesantren, terutama ayat-ayat Al-Qur’an, menjadi pedoman dalam 

mempraktekkan akhlak yang mulia.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian \di atas, maka pokok permasalahan dalam 

peneletian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran umum tentang nilai akhlak? 

2. Bagaimana nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam QS al-Nah}l/16: 90? 

3. Bagaimana aplikasi nilai-nilai akhlak dalam QS al-Nahl/16: 90 di Pondok 

Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian kualitatif memiliki fokus penelitian yang mencakup pertanyaan 

umum. Tema penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
8
 Adapun fokus penelitian ini yakni 

berkaitan dengan nilai akhlak dalam QS al-Nah}l/16: 90 dan aplikasinya di 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. 

2. Deskripsi Fokus 

Sebelum penulis menguraikan dan membahas tesis ini yang berjudul 

‚Nilai-Nilai Akhlak dalam QS. al-Nah}l/16: 90 dan Aplikasinya di Pondok 

Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep‛. Maka 

terlebih dahulu akan dijelaskan yang menjadi deskripsi fokus pada penelitian 

tesis ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami dan 

menanggapi tesis ini. 

a. Nilai 

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Cet-19; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 209. 
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Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkrit dan 

bukan fakta. Nilai-nilai adalah banyaknya isi, kadar mutu, atau esensi yang 

melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.
9
 Nilai adalah 

sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki 

setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

b. Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural dari 

kata khuluq, yang berarti kebiasaan, tabiat, dan perangai. Oleh sebab, kata akhlak 

dapat dimaknai dengan watak dan budi pekerti. Secara umum, akhlak dapat 

diartikan sebagai sifat yang dapat melahirkan suatu tindakan yang sesuai dengan 

akal dan norma agama.
10

  

c. Aplikasi 

Istilah aplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

dengan penggunaan.
11

 Oleh sebab itu, istilah aplikasi dapat juga dipahami 

sebagai penerapan sesuatu. 

d. Pondok Pesantren 

Secara etimologis, kata pondok diperkirakan berasal dari bahasa Arab, 

yaitu dari kata fundu>k yang berarti hotel asrama. Adapun kata pesantren berasal 

dari bahasa Sansekerta, yaitu kata shastri yang berarti pelajar agama. Secara 

terminologis, istilah pondok pesantren diartikan sebagai suatu lembaga 

                                                           
9
M.Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

h. 62.  

10
Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 1-3. 

11
Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 82-83. 
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keagamaan yang mengembangkan, mengajarkan dan menyebarkan ilmu-ilmu 

agama Islam.
12

    

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan identifikasi terhadap literatur dan penelitian 

terdahulu untuk menemukan relevansi dan signifikansi yang bertujuan untuk 

memastikan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Uraian terhadap 

literature-tersebeut ialah sebagai berikut. 

1. Penelitian yang Dilakukan Oleh Qaem Aulassyahied, dengan Judul Jurnal 

‚Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah 

Annahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi‛. Metode 

yang digunakan adalah metode perbandingan. Dari segi hasil penelitian, 

al-Malaghi antara lain lebih dikenal dengan tafsirnya yang ala al-Adhabi 

al-Ijtimai, sedangkan Tahir bin Ashur lebih banyak menggunakan 

pendekatan Makassidi. Al-Maraghi percaya bahwa dalam moralitas yang 

baik dia memiliki tiga prinsip: keadilan, kebaikan, dan pertimbangan 

untuk kerabat terdekat, dan dalam moralitas yang jahat dia adalah fahsya, 

kejahatan, dan tirani. Kekeluargaan merupakan perwujudan dari nilai-

nilai keadilan dan kebaikan dan harus diperhatikan karena orang pada 

umumnya lupa untuk mengurus tanggung jawabnya dan berbaik hati 

kepada keluarga terdekatnya. Prinsip akhlaknya adalah faḥsyā' dan dia 

munkar. Tirani adalah bentuk kedua yang harus dicegah dengan cara ini. 

Karena penipuan ini bisa datang dalam berbagai bentuk.
13 

                                                           
12

Dadan Mutaqien, ‚Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi 

Kegagalan Sistem Pendidikan Barat), Jurnal Pendidikan Islam, vol. V, no. IV (Agustus 1999), h. 

80.  

13
Qaem Aulassyahied, Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir 

Surah Annahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi (Jurnal Pendidikan Dasar Dan 

Sosial Humaniora, Vol.1, No.6 April 2022), h. 1. 
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2. Research conducted by Elisa in 2020 with the title Thesis "The Values of 

Moral Education in QS. An-Nahl verse 90 is relevant to the objectives of 

Islamic religious education. The approach used in this research is 

qualitative research. Then the research method used is content analysis or 

content analysis. The data collection technique used is a library survey or 

library survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei 

kepustakaan atau library survey. Analisis data, di sisi lain, dilakukan 

dengan menggunakan unit proses, klasifikasi, interpretasi, dan inferensi. 

Dari penelitian ini diketahui: 1) Konsep pendidikan akhlak untuk tujuan 

pendidikan membimbing peserta didik dalam pembentukan akhlak mulia 

untuk mewujudkan Habluminallah, Habluminannas, Habluminal 

'Aalamiin guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2) nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS; 90 ayat An-Nahl-nya 

berdasarkan pendapat Mufassir. Bertindak adil dalam semua aspek 

kehidupan, berbuat baik, membantu orang yang dicintai dengan 

membangun persahabatan, menghindari perbuatan keji dan jahat, serta 

menghindari permusuhan. 3) Implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam QS. An-Nar ayat 90 Dengan berlaku adil, berbuat baik, 

siraturahim, menjauhkan diri dari kekejaman dan kejahatan, menghindari 

permusuhan, dan mencapai tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu 

berakhlak mulia.
14 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Atiqah dan Dewi tahun 2020 dengan judul 

Tesis‛Analisis Pendidikan Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an Surat An-

Nahl Ayat 90 pada Kehidupan Sehari-hari‛. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif pencarian pustaka. Prosedur pengumpulan data 

                                                           
14

Elisa, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. An-Nahl ayat 90 Relevansinya dengan 

Tujuan Pendidikan Agama Islam  (Tesis, UIN Sunan Gunung Djatih Bandung, 2020), h. 5. 
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dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi Tahlili. Metode ini 

adalah bagaimana Mufasir melihat rangkaian ayat-ayat manuskrip dan 

menafsirkan, menafsirkan dan menjelaskan isi pokok ayat-ayat Al-Qur'an. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nilai-nilai pendidikan akhlak 

dari sudut pandang Al-Qur'an dalam 90 ayat Surat an Nar adalah bersikap 

adil terhadap sesama, selalu berbuat baik, membantu kerabat, 

menghindari kekejaman dan kejahatan. , mendesak melawan permusuhan. 

Ciptakan kedamaian dan keharmonisan antar sesama manusia di bumi ini 

dan terima berkah dari Allah swt.. untuk memperoleh Surga. 

Implementasi pendidikan akhlak dalam pengertian Al-Qur'an Surat An 

Nar ayat 90 dalam kehidupan sehari-hari diawali dengan pendidikan. Kita 

sudah tahu bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi 

manusia, sehingga kita bahkan harus berkomitmen untuk belajar atau 

magang. Orang yang bisa menerapkan akhlak dalam QS. 90 ayat An-

Nahl-nya diajarkan tentang akhlak ini untuk mengetahui akhlak apa yang 

perlu kita terapkan dan tinggalkan dalam hidup kita agar dapat berhasil 

berinteraksi dengan sesama makhluk Allah SWT.
15 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah, J and Ngarifin, F and Soffan, S 

dengan judul tesis ‚Teladan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam 

Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik (Kajian QS. AN-Nahl ayat 

90)‛. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data dari 

sumber data primer dan sekunder, termasuk pengumpulan data. Data yang 

digunakan adalah survei kepustakaan murni yang dipilih, disusun, 

dikumpulkan, diteliti dan dipahami sesuai dengan literatur yang relevan 

dari bab atau bagian, tunduk pada keterbatasan masing-masing, untuk 

                                                           
15

Atiqah, Dewi, Analisis Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nahl 

Ayat 90 pada Kehidupan Sehari-hari (Tesis, Universitas Islam Malang, 2020), h. 3. 
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mendapatkan analisis data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, 

peneliti memutuskan metode analisis sebagai bukti analisis. Dengan kata 

lain, metode deduktif adalah metode analisis atau pemikiran kata yang 

bersifat global terhadap kata tertentu. Metode induktif adalah cara 

berpikir Al-Qur'an yang menyelidiki masalah moral umum tertentu dan 

menggunakan interpretasi maudhu'i. subjek. Hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan yang luas yang berguna khususnya bagi penulis dan 

pembaca umum. Anda juga bisa mengetahui bagaimana keteladanan amar 

ma'ruf nahi munkar dalam membentuk akhlakul karimah siswa QS. An-

Nahl ayat 90, Faktor Penghambat dan Pendukung serta Relevansi Teladan 

Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pembentukan Achlakul Karimah 

Murid-muridnya di Zaman Modern Sekarang Ini.
16 

5. Penelitian yang dilakukan Oleh Devy Habibi Muhammad, Fitria 

Anggraeni, M Jadid Khadavi, Dengan Judul Jurnal ‚Nilai Pendidikan 

Akhlaq tentang Sikap dalam Persfektif Islam‛. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif. Itu untuk menjelaskan. Ini berisi 

semua aspek dari Al-Qur'an. samping. Temuan menunjukkan bahwa 90 

ayat Surah Annar mengandung nilai pendidikan moral tentang keadilan, 

termasuk semua bentuk keadilan, termasuk keadilan untuk diri sendiri, 

keadilan untuk keluarga, kerabat dan musuh. sedang tampil. Pada saat 

yang sama, ketetapan Allah dalam surat Almeida ayat 8 adalah saksi yang 

sah dari musuh.
17 

                                                           
16

Hikmah, J and Ngarifin, F and Soffan, S, Teladan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam 

Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik (Kajian QS. AN-Nahl ayat 90) (Artikel, Universitas 

Sains Al Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo, 2022), h. 1. 

17
Devy Habibi Muhammad, Fitria Anggraeni, M Jadid Khadavi, Nilai Pendidikan Akhlaq 

tentang Sikap dalam Persfektif Islam (Jurnal Pendidikan EDUMASPUL, Vol.6, No.1 April 2022), 

h. 1054-1064 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneltian meruapakan sesuatu yang hendak dicapai dalam suatu 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui gambaran umum tentang nilai akhlak 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam QS al-Nah}l/16: 

90 

c. Untuk mengetahui aplikasi nilai-nilai akhlak dalam QS al-Nahl/16: 90 di 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ialah manfaat yang bisa diperoleh dari suatu 

penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah sebagai suatu 

karya ilmiah yang dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan, khususnya 

terhadap isu-isu moral dan akhlak. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana 

eksistensi nilai-nilai akhlak dan moralitas, khususnya di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan starategi 

dalam rangka peningkatan akhlak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gambaran Umum tentang Nilai Akhlak 

1. Pengertian Nilai Akhlak 

Dalam bahasa Inggris, dinilai disebut dengan value. Adapun dalam 

terminologi  filsafat, nilai didefiniikan sebagai kualitas (benda) yang penting bagi 

manusia. Seseorang harus memiliki kualitas penting, berharga, atau berguna 

dalam hidupnya agar dapat dihargai. Nilai juga merupakan sebagai bagian dari 

keyakinan juga dipandang sebagai kualitas yang dapat memberi perasaan, pola 

pemikiran, hubungan, serta perilaku gaya unik.
1
  Dengan cara ini, nilai berfokus 

pada sentimen dan juga terpaku pada contoh pemikiran dan pemikiran seseorang. 

mengadakan. 

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang sangat bernilai atau sesuatu yang 

unik, atau memiliki konotasi lain. positif.
2
 Nilai-nilai inti atau pedoman di dalam 

kehidupan merupakan sebagai konsep abstrak  sebagai acuan atau landaan untyk 

mengidentifikasi masalah yang sangat pebnting, baik masalah dasar atau umum 

yang membangkitkan semangat kehiodupan masyarakat.
3
 

 Sebagian besar masalah nilai berkaitan pada moralitas, atau karakter. 

Nilai positif atau negatif seseorang akan terlihat jika kita mengamatinya. terkait 

dengan moralitas, moral, atau karakter. Tetapi sekarang tempat dan peran vital 

nilai dalam keberadaan manusia telah dipahami. Setiap tindakan dan perbuatan 

memiliki nilai. Nilai merupakan kriteria penting dalam kehidupan manusia, 

sehingga menghasilkan nilai kehidupan dan tindakan manusia. Kata dan 

                                                           
1
Zakiah Darajat, Ahmad Sadali, dkk, Dasar-dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan 

Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, h. 260. 

2
Sujarwa, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Manusia dan Fenomena Sosial Budaya  

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.229. 

3
Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar  (Yogyakarta: Ombak, 2012), h, 70. 
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perbuatan juga diberikan makna dengan nilai. Nilai juga tertanam dalam setiap 

tindakan manusia di semua aspek kehidupan.
4
 

Manusia dibimbing oleh nilai-nilai untuk mengangkat dirinya ke tingkat 

yang lebih tinggi martabatnya. Akibatnya, sistem nilai memiliki sejumlah sifat. 

Oleh karena itu, nilainya valid pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga orang 

bisa bertindak seperti ini. memberikan nilai yang diharapkan. 

Notonegoro yang dikutip oleh Kaelan menyebutkan beberapa macam nilai 

yakni: 

1 Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berkontribusi pada kehidupan 

material. 

2 vital. Itu satu-satunya hal yang membantu orang melakukan satu atau 

lebih aktivitas. 

3 Nilai-nilai spiritual, yaitu yang mengedepankan spiritualitas manusia. 

Nilai-nilai spiritual terdiri atas: 

a. Nilai sejati lahir dari akal (hubungan, pikiran, kreativitas manusia). 

b. Nilai estetik berasal dari bagian emosi manusia. 

c. Suatu nilai yang timbul dari bagian kehendak manuia  

d. Nilai religi yaitu nilai spiritual yang tinggi serta mutlak.  

e. Nilai religi tersebut berakar pada keyakinan.
5
 

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa nilai mengacu pada sesuatu yang 

berharga bagi manusia dan berkualitas tinggi atau rendah. Dalam menjelaskan 

arti nilaidapat bahwa nilai merupakan peraaan yang memberikan isi pada pada 

peraaan dan pikiran serta dalam perbuatan seseorang. 
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Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015), h. 14-15. 
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Kaelan, Pendidikan Pancasila  (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 89. 
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 Nilai memiliki 3 tiga tahapan tranformai dalam Islam, yakni: prakonsepsi, 

prenatal dan postnatal.
6
 

a. Masa Prakonsepsi 

Masa ini diawali dengan pemilihan pasangan hidup dan diakhiri dengan 

pembuahan di dalam rahim, saat inilah pembentukan nilai dimulai. Hal ini 

dilakukan agar generasi berikutnya menjadi lebih baik. Nabi menunjukkan cara 

yang dapat ditempuh dalam memilih jodoh.
7
 

ثَنِِ سَعِيدُ بْنُ أَبِ  ثَ نَا يََْيََ عَنْ عُبَ يْدِ اللَّوِ قَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ حَدَّ
يدٍ عَنْ أبَيِوِ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ سَعِ 

وَسَلَّمَ قَالَ تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ لَِِرْبَعٍ لِمَالِِاَ وَلَِِسَبِهَا وَجَََالِِاَ وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ 
ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ   8 (يروه البخار ) بِذَاتِ الدِّ

Artinya: 

Mussadad memberi tahu kami, Yahya memberi tahu kami tentang Abdilah. 

Said bin Abi Said memberi tahu saya tentang Abi Huraila Ra tentang 

ayahnya. Dilihat dari Nabi. Dia berkata:Seorang wanita menikah karena 

empat alasan: kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama. Jadi jika Anda 

mencoba untuk mendapatkan istri yang religius, Anda akan beruntung. 

(HR. Bukhari). 

b. Masa Prenatal 

Masa pendidikan bayi dengan memperbanyak amal sholeh dan akhlak 

mulia serta menjaga kesehatan diri dan kandungan, dididiklah bayi sejak masih 

dalam kandungan. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan Allah. Dan 

                                                           
6
Darmuin, Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah terhadap Pesantren dan 

Madrasah, dalam Chabib Toha, PBM PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar 

Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 74. 

7
Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 17. 

8
Muhammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri>   al-Ju‘fi, Sahih al- al-Bukha>ri, Juz 7 

(Cet.I; Mesir: Da>r Tuq al-Najah, 1422 H), h. 7 



18 
 

perhatikan baik-baik makanan yang dimakannya, khususnya makanan yang halal 

dan sehat.
9
 Sebagaimana dalam firmannya QS. Al-Maidah/5:88 sebagai berikut: 

وَ الَّذِيْ انَْ تُمْ  بِو مُؤْمِن ُ وْنَ  لًً طيَِّبًا  وَّات َّقُوا اللّّٰ وُ حَلّٰ   وكَُلُوْا مَِّا رَزَقَكُمُ اللّّٰ
 

Terjemahnya: 

Dan Makanlah makanan yang halal dan enak yang dianugerahkan Allah 

kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu percayai.
10

 

Kata halal dan tayyib  merupakan ciri khas makanan yang boleh 

dikonsumsi. Halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi secara legal di bawah 

hukum Shala, sedangkan tayyib berfokus pada aspek manfaat (kualitas tinggi) 

dari makanan. Makanan halal mempengaruhi psikologi dan spiritualitas anak dan 

mempengaruhi istem pertumbuhan fisik anak. 

c. Masa Postnatal  

Masa postnatal dimulai dengan kelahiran bayi masa kanak-kanak melalui 

tahun-tahun terakhir hidupnya. Ketika iqamah dan azan dikumandangkan untuk 

bayi yang baru lahir, transformasi nilai dimulai. Monoteisme dan prinsip-prinsip 

moral, seperti yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya, harus dimasukkan 

ke dalam perubahan yang dilakukan orang tua terhadap nilai-nilai anak mereka.
11

  

Sumber nilai dalam garis besar terdiri atas dua macam, yaitu: 

a. Nilai yang Ilahi: Al-Qur’an dan Sunnah 

1) Al-Qur’an 

                                                           
9
 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, h.35. 
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 Kementerian Agama RI, Mushaf al-Hadi (Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2018), h. 122. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 

10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 291. 
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Para ahli ilmu al-Qur’an, pada umumnya berasumsi bahwa kata Qur’an, 

terambil dari kata qara’a-yaqra’u-qira’atan wa qur’anan كرآٔ  -يلرآٔ  -كراءة -وكرآنٓ ا 
, artinya membaca secara harfiah. 

12
  

Menurut sebagian ulama, Al-Qur'an adalah kata kerja objektif Masydar 

yang didefinisikan dengan isim maf'ul, yang berarti "yang membaca". (mukjizat) 

Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan utusan langit 

malaikat Jibril. Malaikat Jibril, diawali dengan Surat al-Fatihah dan diakhiri 

dengan Surat an-Nash, ditulis di Mushaf Mushaf, dibaca Mutawatir, dipusatkan 

padanya.
13

 

Menurut Istilah, Al-Qur’an dipahami sebagai berikut: Pertama, para ahli 

kalam (teologi Islam) berpendapat bahwa Al-Qur’an adalah lafadz yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dimulai dengan surat al-Fa>tih}ah} dan 

berlanjut ke surah al-Na>s. Pengucapan ini memiliki kelebihan selain sifatnya 

yang bersifat abadi dan material. Kedua, ulama Ushuliyyin, fuqoha, dan ahli 

bahasa berpendapat bahwa Al-Qur’an adalah Firman Tuhan yang diterima Nabi 

Muhammad SAW. diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan huruf an-

Nas 

2) Sunnah 

Menurut bahasa, sunnah berasal dari bahasa Arab yang terambil dari 

kata سنن yang artinya cara atau jalan.
14

 Sunnah berarti: 

 الطرّيِْ قَةُ مََْمُوْدَةً كَانَتْ اوَْمَذْمُوْمَةً 
Artinya: 

‚Jalan yang terpuji dan atau yang tercela‛ 

                                                           
12

Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Cet. 3; Jakarta: Amzah, 2009), h. 5 
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Hasani Ahmad Syamsuri, Studi Ulumul Qur’an (Jakarta: Zikra Multi Service, 2009), h. 

2 
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Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap  

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 669 
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Ketika kata sunnah dirujuk dalam hukum syara’, itu berarti segala 

sesuatu yang ditentukan, dilarang atau direkomendasikan oleh Nabi Muhammad, 

baik berupa kata-kata, tindakan atau aturan.
15

 Sunnah diartikan sebagai:   َالْعَادَة 

 Sunnah yang baik yang dicontohkan .(tradisi yang berkelanjutan)الْمُسْتَمِرَّةُ 

oleh Nabi harus diikuti dalam pengamalan. Namun, sunnah orang yang tidak 

bertanggung jawab harus dihindari.
16

 

Sunnah hanya menyangkut segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik 

perkataan, perbuatan maupun takrir yang berkaitan dengan Hukum Shala. Oleh 

karena itu, mengabaikan hukum syariah, sifat, tindakan, riwayat hidup, dan 

segala sesuatu yang berasal dari Nabi sebelum ditahbiskan sebagai Rasul tidak 

dianggap sunnah. Demikian pula sunnah yang tidak terucapkan, baik dalam 

perkataan, perbuatan maupun ucapan, segala sesuatu yang datang dari para 

sahabat dan musafir.
17

 

b. Nilai yang Duniawi: rayu (pikiran), adat istiadat dan kenyataan alam 

Bagi umat Islam, sumber nilai yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan As-

Sunnah digunakan sepanjang tidak menyimpang atau mendukung sistem nilai 

yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18

 Firman Allah swt. dalam QS. 

al-An’a>m/6:153 sebagai berikut: 

بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ  ذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّ وَاَنَّ ىّٰ
قُوْن سَبِيْلِو ىكُمْ بوِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ لِكُمْ وَصّّٰ  ذّٰ

Terjemahnya: 

Dan ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan (lain), karena itu (apa yang kami 

perintahkan) adalah jalanku yang lurus. Inilah yang Allah perintahkan agar 

kamu bertakwa.
19
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Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4-7 
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Adapun kata akhlak, secara etimologi, kata bahasa Arab khuluq yang 

berarti adat, tingkah laku, budi pekerti, dan muru'ah, merupakan bentuk jamak 

dari kata akhlak. Dengan demikian, akhlak secara etimologis dapat diartikan 

sebagai budi pekerti, budi pekerti, dan lain-lain. disebut sebagai karakter dalam 

bahasa Inggris. Kata bahasa Arab yang diindonesiakan "moral" juga dapat 

diartikan sebagai "temperamen" atau "kesopanan", yang berasal dari bahasa 

Arab. Kata khulq adalah bentuk plural dari kata khalq.  Oleh karena itu, akhlak 

adalah perbuatan manusia yang dimotivasi oleh dorongan jiwanya, sehingga 

detak jantung, kedipan mata, dan gerak refleks tidak dapat dianggap akhlak, 

karena tidak ada faktor psikologis yang mengarahkan gerak tersebut.
20

 

Menurut Imam al-Ghazali akhlak adalah segala perbuatan yang 

dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dan mendalam tanpa campur 

tangan dari pihak manapun. Kata moralitas dalam bahasa adalah bentuk jamak 

dari kata kurkun dan berarti tabiat, tabiat, budi pekerti, kebiasaan, tingkah laku 

atau sistem tingkah laku yang dibuat. Di sisi lain, secara terminologis, moralitas 

berarti ilmu yang menetapkan batas-batas antara yang baik dan yang jahat, yang 

terbaik dan yang tercela, baik berupa perkataan maupun perbuatan manusia, baik 

fisik maupun mental. Akhlak berarti budi pekerti atau tabiat.
21

 

 Dapat dipahami dari uraian moral di atas bahwa akhlak adalah segala 

sikap dan perilaku manusia yang dapat dipupuk dari dalam jiwa untuk 

menghasilkan perbuatan baik yang diharapkan dari agama. 

Akhlak adalah tindakan refleks, jangan berpikir sebelum bertindak. 

Semua tindakan yang berasal dari seseorang dilakukan secara spontan. Jika 
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Mahjuddin, Akhlak Tasawuf  I  (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 1-5 
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seseorang mengambil tindakan dan berpikir terlebih dahulu, itu tidak bermoral. 

Karena akhlak adalah perbuatan yang bersumber dari setiap jiwa manusia. 

Adapun Ahmad Amin merumuskan bahwa Ilmu moral adalah ilmu tentang 

apa arti baik dan buruk, apa yang harus dilakukan orang satu sama lain, apa yang 

harus mereka tuju dalam tindakan mereka, dan bagaimana melakukan apa yang 

perlu dilakukan.
22

 

Murtadha Muthahhari mengutip Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman 

terkemuka, yang mengatakan bahwa kriteria perilaku moral adalah rasa 

kewajiban intuitif, dan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang untuk 

mengikuti perintah intuisi semata-mata dimotivasi oleh intuisi dan tidak 

memiliki tujuan. Dia menyadari bahwa moral hanyalah intuisi.
23

 Dan 

pendapatnya ini sedikit benar jika dikaitkan dengan QS al-Syams/91: 7-8 yang 

menyatakan bahwa: 

ىهَا ىهَا ۖ  وَنَ فْسٍ وَّمَا سَوّّٰ  فَاَلِْمََهَا فُجُوْرَىَا وَتَ قْوّٰ
Terjemahnya: 

Dan jiwa dan penyelesaiannya (penciptaan), dan Allah menanamkan dalam 

jiwa itu (jalan) kefasikan dan takwanya.
24

 

Pengerian akhlak menurut para ulama sebagai berikut: 

a. Iman Al-Ghazali (1055-1111 M)  

Akhlak adalah ciri-ciri kehidupan seseorang yang tertanam dalam jiwanya 

dan menjadi landasan bagi perbuatan-perbuatan yang tidak direncanakan. Oleh 

karena itu, sifat ini disebut sebagai ‚akhlak yang baik‛ apabila menghasilkan 

perbuatan yang terpuji sesuai dengan prinsip akal dan budi. norma agama; 
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sebaliknya disebut sebagai ‚akhlak buruk‛ jika mengarah pada perbuatan yang 

merugikan. 

b. Ibnu Maskawaih (941-1030 M)  

Suatu keadaan jiwa manusia yang mendorong tindakan tanpa terlebih 

dahulu memikirkannya. Keadaan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Beberapa 

berasal dari kepribadian aslinya, yang lain adalah hasil dari tindakan masa 

lalunya. 

c. Al-Qurthubi  

 Akhlak mengacu pada perilaku manusia yang berakar pada kesantunan 

karena merupakan bagian dari kejadian. 

d. Abu Bakar Jabar Al-Jazairi  

Akhlak manusia adalah bentuk psikologi yang tertanam dalam diri 

mereka dan menyebabkan mereka melakukan hal baik dan buruk, baik dan buruk, 

terpuji dan tercela.
25

 

Dalam melakukan aktivitas, setiap muslim harus memiliki sifat akhlak. 

Sifat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan seseorang. 

Sifat tersebut adalah khayr (baik) dan sharr (buruk), atau hasan (terpuji) dan 

qabih ( tercela). Dalam hal ini, Islam telah mengatur sifat perbuatan dalam 

kaitannya dengan hubungan manusia dengan orang yang bersangkutan. Artinya, 

bagaimana seseorang menjadikan ciri-ciri tertentu sebagai sifat perbuatannya 

agar memperhatikan kesempurnaannya. 

Semua ini diatur oleh hukum syara' Islam yang spesifik, dan bukan 

manusia yang menentukan hukum itu apa. menguntungkan atau merugikan‛ 
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baginya. Hal ini menunjukkan bahwa jika menguntungkan, dianggap 

menguntungkan, sedangkan jika merugikan, dianggap tidak diinginkan.
26

 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa moralitas adalah 

keadaan dalam diri yang menghasilkan tindakan tanpa perlu pemikiran yang 

berkepanjangan atau spontan. Menurut hukum Syariah, tindakan ini disebut bajik 

jika menghasilkan kebaikan, dan kejahatan jika menghasilkan kejahatan. 

Suatu tindakan baru dapat dianggap bermoral jika memenuhi syarat-

syarat berikut: jika moralitas dianggap sebagai keadaan yang melekat pada 

seseorang. Pertama, tindakan diulangi. Akibatnya, suatu perbuatan tidak dapat 

dianggap akhlak jika hanya dilakukan sekali. Kedua, perilaku itu terjadi secara 

alami dan tanpa pemikiran sadar, menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan. 

Artinya, tindakan tersebut tidak dapat dianggap bermoral jika muncul karena 

kebutuhan atau pertimbangan atau motif lain. 

2. Sumber akhlak 

a. Al-Qur’an 

Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad. Sebagai pedoman bagi umat manusia.  Sebagaimana firnan Allag 

swt. surat al-Baqarah/2:185 di bawah ini: 

يْٓ اُىْزلَِ فِيْهِ  ِ نَ الهُْدٰى وَالفُْرْكاَنِِۚ فمََنْ شَهدَِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ ًتٍٰ مِّ ِّليذاسِ وَبيَِّ اللُْرْاٰنُ هُدًى ل

ُ بِ  مٍ اُخَرَ يۗرُيِدُْ الّلّٰ نْ اَيَّذ ةٌ مِّ هْرَ فلَيَْصُمْهُ وَۗمَنْ كََنَ مَريِضًْا اَوْ علَٰٰ سَفَرٍ فعَِدذ كُُُ مٌِكُُُْ الشذ

َ علَٰٰ مَا هَدُٰكُُْ وَلعََلذكُُْ جشَْبُرُوْنَ اليْسَُْْ وَلََ يرُيِدُْ بِكُُُ العُْسَْْ  وا الّلّٰ ُ ِِّ ةَ وَلِخُبَ   وَوَلِخُمِِْلُ ا العِْدذ

Terjemahnya: 

Bulan Ramadhan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk 

bagi manusia (permulaan), petunjuknya dan penjelasan perbedaannya 

(pembedaan antara yang baik dan yang jahat). Oleh karena itu, siapa pun di 

antara kalian yang di bulan ini (di negara tempat tinggalnya) berpuasa pada 

bulan ini, dan siapa pun yang sakit atau bepergian (maka ia akan berbuka) 
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), berpuasalah sebanyak hari yang ditinggalkannya, selain itu. hari. Allah 

menginginkan kedamaian darimu dan tidak ingin kamu menderita. Dan 

Anda harus menghitung dan memuji dan berterima kasih kepada Allah atas 

bimbingannya yang diberikan kepada Anda.
27

 

 

Menurut Mohammad Daud Ali yang mengeluarkan pernyataan tersebut, 

Alquran merupakan sumber utama ajaran moral dalam Islam. Al Quran adalah 

kitab suci yang berisi firman (wahyu) Allah, yang disampaikan oleh malaikat 

Jibril sebagai utusan Allah kepada Nabi Muhammad, pertama di Mekkah dan 

kemudian di Madinah, dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. . sama 

dengan Dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau pedoman hidup dan 

kehidupan manusia guna mencapai kemakmuran dunia dan kesejahteraan di 

akhirat. Menurut kepercayaan Muslim, Alquran adalah yang utama.
28

  

Sementara itu, Muhammad Alim menjelaskan bahwa isi Alquran disusun 

dalam tiga kerangka utama: Yang pertama adalah iman, sedangkan yang kedua 

adalah hukum syariah. Ini dibagi menjadi dua bidang utama: ibadah, atau 

hubungan antara manusia dan Allah. , dan muamalah, atau hubungan antara 

manusia dengan manusia lainnya. Ketiga, akhlak, meliputi etika, akhlak, budi 

pekerti, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Al-Qur'an memimpin 

dalam pemanfaatan sumber daya pendidikan, seperti pendidikan akhlak. nilai dan 

prinsip harus selalu menjadi pedoman dalam semua proses dan kegiatan 

pendidikan moral. 

b. Hadis 

Mata air pengajaran moral setelah Al-Qur'an adalah al-Hadits. Menurut 

Mohammad Dud Ali, yang mengklaim bahwa al-Hadits adalah sumber kedua 
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Islam, Al-Hadits sekarang berisi Sunnah Nabi, yang otentik (valid, benar-benar 

dapat dipercaya). ) tafsir dan penjelasan Al-Qur'an.
29

 

Hadits, atau sunnah, dapat dipecah menjadi tiga kategori: qawl, yang 

mengacu pada kata-kata Nabi, fi'il, yang mengacu pada perbuatan Nabi, dan 

fi'il.and Tagri, atau Rasulullah diam sebagai persetujuan dari tindakan orang lain. 

Tindakan Nabi Muhammad menjadi model bagi umat manusia. Misi Nabi 

Muhammad adalah untuk memajukan moralitas manusia, sebagaimana firnan 

Allah dalan surat al-Ahzab/33: 21 sebagai berikut: 

وِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا وَ وَالْيَ وْمَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِْ رَسُوْلِ اللّّٰ اللّّٰ
رًا وَ كَثِي ْ  الَّْٰخِرَ وَذكََرَ اللّّٰ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Rasulullah memberikan suri tauladan yang baik (yaitu) bagi 

kalian yang sedang menantikan hari Allah dan Kebangkitan-Nya, dan 

beliau sering berbicara tentang Allah.
30

 

Menurut ayat di atas, Nabi Muhammad saw adalah sumber ajaran Islam 

dan pendidikan akhlak mulia yang harus diteladani agar menjadi manusia yang 

hidup sesuai dengan ketentuan syariat yang dimaksudkan untuk mendatangkan 

kebahagiaan. itu tidak akan berhasil. Dan bermanfaat bagi semua orang. 

Rasulullah diamati. Beliau mengajarkan dan menanamkan pada umatnya nilai-

nilai moral yang sangat dijunjung tinggi dan menjadi panutan dan panutan bagi 

umat manusia. 

Ajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits harus diikuti, dan ajaran 

yang bertentangan harus ditinggalkan. Ingatlah bahwa kebenaran Al-Qur'an dan 

Hadits adalah mutlak .ingin menghindari kesesatan, berpegang teguh pada Hadits 

dan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah swt. QS. an-Nisa/4: 59 di bawah ini: 
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عُوا اّٰمَنُ وْا الَّذِيْنَ  ايَ ُّهَايّٰ  وَ  اطَِي ْ عُوا اللّّٰ  فَاِنْ  ۖ  مِنْكُمْ  الََْمْرِ  وَاوُلِ  الرَّسُوْلَ  وَاَطِي ْ
وِ  اِلَ  فَ رُدُّوْهُ  شَيْءٍ  فِْ  تَ نَازَعْتُمْ  وِ  تُ ؤْمِنُ وْنَ  كُنْتُمْ  اِنْ  وَالرَّسُوْلِ  اللّّٰ  وَالْيَ وْمِ  باِللّّٰ

لِكَ  الَّْٰخِرِ  رٌ  ذّٰ   اتأَْوِيْلً اَحْسَنُ وَّ  خَي ْ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Uril-Amri di 

antara Rasul (Nya) dan di antara kamu. Jika Anda memiliki pendapat yang 

berbeda tentang sesuatu, jika Anda benar-benar percaya kepada Allah dan 

Hari Akhir, tanyakan kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah). Ya, 

hasilnya lebih baik.
31

 

Kesimpulan diperoleh adalah bahwa Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan 

pedoman hidup yang menjadi landasan bagi setiap muslim. Alhasil, terbukti 

bahwa keduanya merupakan sumber akhlak yang lugas dalam ajaran Islam. 

Sekalipun merupakan produk renungan dan kreasi manusia, namun ajaran al-

Qur’an dan al-Hadits merupakan ajaran yang paling mulia. bahwa menjadi 

keyakinan (aqidah) Islam bahwa akal dan naluri manusia harus mengikuti 

petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga dari pedoman tersebut dapat 

ditentukan apa yang dimaksud dengan perilaku baik dan buruk. 

3. Tujuan Akhlak 

Secara umum, ternyata secara umum, kebahagiaan adalah apa yang ingin 

dicapai manusia dengan tindakannya. Satu-satunya tujuan moral atau etika, 

terlepas dari bentuk atau arahnya, adalah kebahagiaan. Ada banyak sudut 

pandang yang berbeda tentang sifat kebahagiaan, yang merupakan tujuan akhir 

dari perilaku manusia. Menurut berbagai sudut pandang ini, beberapa ilmuwan 

moral percaya bahwa memuaskan nafsu makan, minum, dan nafsu akan 

membawa seseorang kebahagiaan. Selain itu, ada orang yang mengaitkan 

kebahagiaan dengan posisi atau derajat , serta untuk pencapaian kebijaksanaan 

atau kebijaksanaan. 
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Misalnya, aliran hedonisme berpandangan bahwa setiap perbuatan manusia 

yang menghasilkan hedone (kenikmatan atau kesenangan) dapat diterima. 

Kelezatan yang dimaksud adalah ketenangan keseimbangan pikiran dan tubuh. 

Mengejar kebahagiaan adalah fondasi moralitas Islam. Dalam moralitas 

Islam, kebahagiaan yang dapat melindungi individu dan orang-orang akan 

tercapai. Ini adalah kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan angan-angan. 

Untuk keadaan ini, kegembiraan yang dimaksud bukan hanya di luar, dalam 

kerangka pikiran kepuasan hidup di dunia manusia ini. Tetapi lebih dari itu, 

khususnya berupa kebahagiaan setelah kematian.
32

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah bahwa 

tujuan akhlak yang sebenarnya adalah semata-mata untuk memohon kebahagiaan 

dari Allah SWT. Yaitu, mengejar kesenangan manusia bukanlah jalan menuju 

kebahagiaan di dunia maupun akhirat karena, jika Anda menggunakan akhlak 

semata-mata untuk mengejar kesenangan atau keuntungan manusia, Anda akan 

kecewa. 

4. Kedudukan Akhlak Dalam Islam 

Akhlak sangat penting dalam Islam karena Al-Qur'an tampaknya 

menjelaskan moralitas bahkan kepada Nabi Muhammad. Dia pernah ditanya 

tentang agama, "Apa itu agama?" Dia menjawab, "Jadilah karakter yang baik." 

(HR. Muslim). 

Dalam masyarakat saat ini, moralitas adalah yang paling penting. Moralitas 

suatu masyarakat tercermin dalam posisinya, yang mencerminkan prinsip 

kebahagiaan mereka. Karena, pada kenyataannya, moral tidak dapat dipisahkan 

dari perilaku manusia, moral juga mencerminkan keadaan jiwa. Jika jiwa dan 

perbuatan seseorang menunjukkan kebaikan, maka ia akan dinilai memiliki 
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akhlak yang mulia. Sebaliknya, manusia akan dinilai memiliki akhlak yang buruk 

jika jiwa dan perbuatannya menunjukkan perilaku yang tercela. 

Bahkan dalam Islam, akhlak adalah mutiara kehidupan yang membedakan 

manusia dengan hewan lainnya. Karena ketika manusia hidup tanpa moralitas, ia 

kehilangan statusnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Tapi levelnya sama 

dengan hewan, lebih buruk dari hewan. tidak ada moral. 

5. Macam-macam Akhlak 

Akhlak merupakan sifat atau sikap yang dapat dikembangkan dalam diri 

setiap orang. Oleh karena itu, perkembangan akhlak merupakan hal yang 

dibutuhkan oleh seorang anak. Untuk mencapainya diperlukan ketekunan dan 

kerja keras orang tua maupun pendidik. Selain itu, tujuan pembinaan akhlak 

adalah untuk menanamkan anak memiliki sikap dan karakter yang positif.
33

 

Sangatlah jelas bahwa semua unsur yang saling berhubungan itu diperlukan 

untuk mengembangkan karakter yang baik. Wajar jika moral seorang anak 

dibentuk terlebih dahulu oleh orang tuanya, namun pendidik juga berperan dalam 

membina akhlak siswa di sekolah dan menentukan kondisi kehidupannya. karena 

akhlak adalah perangai atau sikap yang harus ditanamkan oleh setiap orang. 

Pendidikan dan menjadi teladan atau teladan yang baik adalah dua cara untuk 

mendorong pertumbuhan akhlak. Agama mengharapkan akhlak yang baik dapat 

dikembangkan dengan cara demikian. 

Akhlak berpendapat bahwa Nabi dan orang-orang Siddique memiliki 

akhlak yang baik sedangkan setan dan orang keji memiliki akhlak yang buruk. 

Moralitas dapat dibagi menjadi dua kategori konsekuensi, yaitu Akhlak Terpuji 

(mah}mu>dah) dan Akhlak tercela (maz\mu>mah. Moralitas adalah tentang diri, 
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Tuhan, dan manusia dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, dengan Tuhan, dengan manusia lain, dan dengan objek lain..
34

 

a. Akhlak Mah}mu>dah (Akhlak Terpuji)  

Semua perilaku terpuji (mah}mu>dah) juga disebut ekses yang merupakan 

bagian dari akhlak yang baik. Sifat-sifat yang baik adalah benih-benih akhlak 

yang baik. Akibatnya, jiwa manusia memerlukan tindakan eksternal. Sifat dan 

perilaku batin juga bisa dibalik, sehingga bisa dibalik tindakan fisik manusia. 

Perilaku lahir dari perilaku batin.
35

 

Ada banyak akhlak mah}mu>dah, tetapi mereka dapat dibagi menjadi tiga 

kategori ketika mempertimbangkan hubungan antara manusia dan Tuhan dan 

manusia dengan manusia. Pertama, akhlak yang ramah kepada Allah. Kedua, 

moralitas yang berpusat pada diri sendiri. Inilah kerusakan moral Mahmuda: 

1) Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku tunduk 

yang harus dilakukan oleh manusia, makhluk, terhadap Tuhan, Sang Pencipta. 

Pada dasarnya manusia yang hidup memiliki tugas ganda sebagai makhluk hidup 

terhadap Penciptanya, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam firman 

Allah swt. QS. al-Zariyat/51: 56 sebagai berikut: 

 وَمَا خَللَْتُ الجِْنذ وَالَِْوسَْ اِلَذ لِيَعْبُدُوْنِ 

Terjemahnya: 

Dan saya hanya menciptakan jin dan manusia untuk berbakti  kepada-Ku.
36
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Manusia memiliki kecenderungan fitrah untuk mengabdi kepada Tuhan 

yang menciptakannya, maka jika ia tidak mau menunaikan tugasnya sebagai 

makhluk, ini menandakan bahwa ia telah memberontak terhadap kodratnya 

sendiri. dunia dan akhirat serta menghindari murka-Nya, yang akan menyebabkan 

kehancuran diri sepanjang sejarah.
37

 

Untuk memperlakukan Khaliqnya (Allah swt.), seseorang harus memiliki 

akhlak yang baik terhadap Allah swt. ini: 

a) jangan mengasosiasikan dia dengan pasangan 

b) takut padanya 

c) aku mencintainya 

d) jujur dengan semua keputusan serta penebusan dosanya; 

e) berterima kasih atas berkatnya 

f) selalu berdoa kepada Tuhan 

g) Ibadah 

h) selalu berusaha untuk menyenangkan dia.
38

 

Hubungan antara manusia dengan Allah dapat disamakan dengan 

hubungan antara makhluk dan penciptanya. Yang Maha Kuasa, Perkasa, Maha 

Bijaksana, dan Sempurna, Allah Rabbul 'alamin, atau Allah Penguasa Alam 

semesta, adalah dasar dan subjek ketergantungan. 

Ketergantungan manusa kepada Allah ini, difirmankan di dalam Q.S. 

Al-Ikhlas/112:2 sebagai berikut: 

مَدُ  وُ الصَّ  الَلّّٰ
Terjemahnya:  

‚Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu‛.
39
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Ridha dan ridha Allah diperlukan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat. Konsekuensinya, Tuhan menciptakan kondisi yang diperlukan manusia 

untuk mencapainya. Oleh karena itu, agar sebagai hamba mengalami 

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat , kita harus mematuhi petunjuk 

Allah. 

Dalam al-Qur’anul Karim, kewajiban manusia diformulasikan dengan 

iman dan amal saleh, sebagaimana tercantum pada firrman Allah QS. Al-

Bayyinah/98:\ 7-8) sebagai berikut: 

مْ جٌَّٰتُ  ِ ؤُهُُْ عِيْدَ رَبِّّ ذةِۗ جَزَاٰۤ يِ َِ مَ هُُْ خَيُْْ الْ
ِٕ
لِحٰتِ اُولٰٰۤى لُ ا الصّٰ يْنَ اٰمٌَُْ ا وَعََِ ِ عدَْنٍ  اِنذ الَّذ

ريِْ مِنْ تَْ  ُ عَنْْمُْ وَرَضُْ ا عَيْهُ ۗ ذٰلَِِ لِمَنْ خَشَِِ تََْ ٓ اَبدًَاۗ رَضَِِ الّلّٰ يْنَ فِيْْاَ رُ خٰلِِِ تِِاَ الََْنْْٰ

ذهٗ   رَب

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh adalah makhluk yang 

paling tinggi. Balasan mereka kepada Tuhan mereka adalah Surga Adon, 

yang di bawahnya mengalir sungai. mereka ada di dalamnya selamanya. 

Allah senang dengan mereka dan mereka senang dengan Allah. Inilah 

(pahala) bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. 
40

 

Dengan kata lain, beriman dan beramal saleh disebut takwa, dan Allah 

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk melakukannya, sebagaimana Allah 

berfirman di dalamnya. QS. Ali Imran/3: 102 sebagai berikut: 

سْلِمُ  َ حَقذ ثلُٰىخِهٖ وَلََ ثمَُْ حنُذ اِلَذ وَاَهتُُْْ مه ذلُ ا الّلّٰ يْنَ اٰمٌَُ ا اث ِ اَ الَّذ َيُّه  ْ نيَّٰٓ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah 

kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Anda tidak bisa mati di luar 

Islam..
41

 

 

                                                           
40

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.480 

41
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.50 



33 
 

Banyak alasan mengapa manusia harus berakhlak terhadap Allah, 

diantaranya adalah sebagai berikut:
42

  

a) Karena Karena Tuhan menciptakan manusia dengan segala sifat dan 

kesempurnaannya. 

b) Tuhan memiliki alat indera dalam pikiran, hati nurani, dan naluri. 

Dengan berlaku adil dan menepati janji, akhlak terhadap Allah dapat 

dipraktikkan. Bersikap adil kepada Allah berarti menjadikan Dia satu-satunya 

Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Sebagai makhluk-Nya, kita wajib 

mematuhi semua larangan-Nya dan selalu tunduk. pada perintah-Nya. 

Ketika kita mengatakan bahwa kita harus menepati janji kita kepada 

Allah, yang kita maksudkan adalah kita wajib melaksanakan nazar atau janji kita 

kepada Allah, yang disebutkan dalam dua kalimat syahadat. Janji tersebut antara 

lain menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, yang keduanya harus 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. 

Mengenai akhlak, hal ini dapat dilakukan dengan memuji Allah dan 

menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memiliki kendali atas kehidupan 

seseorang. Sebagai hamba Tuhan, maka manusia memiliki sarana yang tepat 

untuk berhubungan dengan Tuhan. 

Mengenai akhlak, hal ini dapat dilakukan dengan memuji Allah dan 

menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memiliki kendali atas kehidupan 

seseorang. Sebagai hamba Tuhan, maka manusia memiliki sarana yang tepat 

untuk berhubungan dengan Tuhan. 

. Caranya adalah sebagai berikut:
43

 

a) Metodenya adalah sebagai berikut. 
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b) Taat kepada Allah 

c) Menyembah Allah 

d) Takut akan Allah 

e) doa-doa khusus kepada Allah 

f) Zikir 

g) memberikan kredibilitas 

h)  sabar 

i) alhamdulillah 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berakhlak terhadap 

diri sendiri antara lain: 

a) Hindari Minuman Racun atau Minuman Keras Setiap muslim wajib menjaga 

dirinya sendiri, sehingga tidak boleh meracuni dirinya dengan minuman 

beralkohol, narkoba, atau kebiasaan buruk lain yang merusak diri sendiri. 

b)  Menghindari Perbuatan Buruk Sikap seorang muslim menghindari perbuatan 

yang tidak baik merupakan cerminan dari sikap dan perilaku seorang muslim 

sehari-hari sebagai upaya menjaga diri. 

c)  Penyucian dan pembersihan diri dilakukan secara konsisten melalui tindakan 

kebaikan. Perilaku berikut diperlukan untuk kebersihan pribadi dan kemurnian 

spiritual secara teratur: ketaatan pada ibadah, tobat, muraqabah, muhasabah, 

dan mujahadah 

d) Memaafkan dan Meminta Maaf Meskipun biasanya mudah untuk memaafkan 

orang lain, sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya ketika mereka 

melakukan kesalahan terhadap orang lain karena mereka merasa malu. 

e) Sikap Sederhana dan Jujur Setiap Muslim harus bertindak dengan akhlak yang 

lurus, yang meliputi jujur, rendah hati, menepati janji, dan amanah. 
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f) Menghindari Perbuatan Menjijikkan. Setiap muslim harus menjauhkan diri 

dari perbuatan keji yang berpotensi merusak moralitas. 

Keadilan dan menepati janji adalah cara untuk menjunjung tinggi moral diri 

sendiri. Bersikaplah masuk akal untuk diri sendiri, khususnya tempatkan diri 

Anda di tempat yang layak dan ideal. Kita perlu terjaga, diberi makan oleh 

kebaikan dan keamanan, dan kita tidak boleh menyiksa diri sendiri dengan 

mengalah untuk keinginan kita, yang dapat menyebabkan merugikan diri sendiri. 

di mana kita harus memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita sesuai dengan 

syariah. 

Menepati janji sendiri berarti bertindak berdasarkan apa yang telah 

dihayati. Biasanya, janji dibuat dari hati, tetapi ada kalanya dibuat secara lisan 

atau bahkan tertulis agar tidak dilupakan. Misalnya, Anda dapat membuat janji 

untuk bangun menjelang subuh setiap hari, mengikuti rukun Islam yang kelima 

atau berziarah ke Baitullah, atau bersyukur karena lulus ujian sekolah. 

Seseorang yang memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal adalah 

orang yang berbudi luhur. Hal ini dipandang semakin penting, terutama bagi 

mereka yang memasuki era globalisasi abad 21 yang ditandai dengan persaingan 

yang ketat dan kompetitif.
44

 

2) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia adalah makhluk sosial yang fungsi optimal dan kelangsungan 

hidupnya sangat bergantung pada orang lain. Dia harus bekerja sama dengan 

orang lain dan saling membantu untuk mencapai itu. Karena dia adalah orang 

yang paling dekat dengan kita dan memainkan peran penting dalam 

perkembangan kita, Islam mendesak Anda untuk menjunjung tinggi akhlak yang 
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baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memujinya, membantunya, dan 

menghargainya.
45

 

Bersikap adil dan menepati janji adalah contoh moral terhadap orang lain. 

Menempatkan orang lain pada tempatnya, memberikan haknya dengan jujur dan 

benar, serta tidak menyakiti atau merugikan orang lain adalah contoh perlakuan 

yang adil. 

Tentang moral dengan orang lain, karena kebutuhan bersama, orang sering 

menjalin hubungan satu sama lain, yang pasti berdampak pada kehidupan sosial. 

Oleh karena itu, setiap orang harus melakukan perbuatan baik seperti: tidak 

memasuki rumah orang lain tanpa izin, mengungkapkan wacana yang baik dan 

benar, jangan mengurung orang lain, jangan bias, jangan sebut nama buruk 

Jika menyangkut moralitas dengan sesama manusia, hubungan ini tentu 

mempengaruhi kehidupan sosial, karena saling menderita membuat orang 

membentuk hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang harus 

melakukan perbuatan baik dan amal saleh seperti: Tidak memasuki rumah orang 

lain tanpa izin, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak mengucilkan 

orang lain, tidak berprasangka buruk, tidak menjelek-jelekkan orang lain.
46

 

Menyadari perlunya melakukan semua yang kita bisa untuk orang lain 

mengarah pada sikap mendasar untuk membangun keharmonisan dan 

keseimbangan dalam hubungan kita, baik secara pribadi maupun dengan 

komunitas di sekitar kita. Komitmen terhadap lingkungan yang sehat semuanya 

dimulai dari diri kita sendiri, dan ketika setiap orang mau bertindak dengan 

integritas, masyarakat yang aman dan bahagia akan tercipta. 
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Mematuhi dan melaksanakan janji lisan atau tertulis seseorang kepada 

orang lain adalah apa artinya menepatinya. Komitmen tertulis, misalnya, ketika 

seorang karyawan dipekerjakan, dia berjanji untuk bekerja keras dan bersedia 

dipecat jika dia tidak.Janji yang dibuat secara lisan, seperti janji untuk 

menyumbangkan tanah untuk fasilitas pendidikan Muslim atau pembangunan 

masjid.
47

 

a) Akhlak sebagai Anak  

1) Kerendahan hati dan moderasi dalam diet. 

2) Perawatan dan perawatan. 

3) Nyaman. 

4) Sopan santun dan disiplin saat duduk. 

5) meludah kerendahan hati dan kerendahan hati. 6) Kesopanan dan 

singkatnya bahasa. 

b) Akhlak kepada bagi ayah, ibu dan orang tua 

1) Berbakti kepada kedua orang tua.  

2) Mendoakan keduanya.  

3) Taat terhadap segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang 

mereka. 

4) Menghormatinya dan merendahkan diri kepadanya.  

5) Memberikan penghidupan kepada keduanya.  

6) Menyayangi orang tua. 

c) Moral untukmu 

1) Adil untuk Anda 

2) saudara tersayang 

3) Bukan Sue Uzan. 
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d) Etika terhadap tetangga 

1) Bersikap baik kepada tetangga Anda. 

2) Bantu dia ketika dia membutuhkan bantuan. 

3) Kunjungi dia ketika dia sakit. 

4) Saling memberi.  

5) Menghormati. 

e) moralitas terhadap lingkungan masyarakat; 

1)  Nah, katakan yang sebenarnya. 

2)  Halo.  

3)  Perhatikan apa yang Anda makan dan minum 

Sementara itu, Abdullah Salim mengatakan bahwa cara beretika terhadap 

orang lain adalah: 1) Mengenali perasaan orang lain, memberi salam dan 

menjawab salam, 3). Pandai mengucapkan terima kasih, 4). Menepati janji, 5). 

Tidak memfitnah, 6). Hindari membuat kesalahan, dan 7). Jangan membuat 

penawaran yang sudah dibuat orang lain.
48

 

b. Akhlak Maz\mu>mah (Akhlak Tercela) 

Akhlak maz\mu>mah adalah perilaku yang tercermin dari perkataan, 

perilaku dan sikap yang buruk. Akhlak maz\mu>mah muncul dalam pekerjaan yang 

buruk dan perilaku yang buruk. Akhlak  yang buruk dapat dilihat dari perilaku 

kegiatan yang tidak indah, ugal-ugalan dan perkembangan yang menjijikkan. 

Tulang punggung etika yang buruk adalah antusiasme yang jahat.
49

Pembagian 

akhlak maz\mu>mah adalah sebagai berikut:  

1) Akhlak Terhadap Allah  
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Akhlak hina terhadapAllah, sering dilakukan manusia setiap hari. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak wajar dan melanggar jaminan. Orang 

tidak bisa masuk akal kepada Allah berarti menjadikan Dia bukan Tuhan yang 

memiliki ketidaksempurnaan. Orang-orang seperti ini terus menerus durhaka dan 

menghormati perintah-Nya serta melakukan segala larangan-Nya. Orang yang 

berikrar kepada Allah, tetapi sering diingkari, yang diucapkan dalam dua kalimat 

syahadat, yaitu dengan tidak menjalankan perintah-Nya dan melakukan larangan-

Nya, tanpa perhatian dan kebenaran yang mendalam. Untuk apa yang dia terima. 

Berikut ini akhlak maz\mu>mah terhadap Allah: a) Syirik b) Riya c) Nifak 

2) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Memiliki akhlak yang buruk terhadap diri sendiri dapat diartikan sebagai 

tidak mempedulikan, tidak mempedulikan, tidak memuja, dan tidak menjaga diri 

sebaik-baiknya, karena kamu tidak berakal hanyalah ciptaan dan amanat dari 

Allah yang harus dipertanggung jawabkan dengan cara yang sempurna">cara yang 

paling sempurna yang dapat dibayangkan. 

Perilaku tercela terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan cara tidak 

wajar juga tidak menjaga jaminan. Tidak adil terhadap diri sendiri, yaitu tidak 

mampu menempatkan diri pada posisi yang baik dan benar. Menindas diri sendiri 

dengan mengikuti kepentingan Anda yang dapat merugikan diri sendiri. Di mana 

kita harus memenuhi kebutuhan fisik dan dunia lain dalam pemahaman dengan 

standar syariah. 

Tidak menjaga jaminan untuk diri sendiri berarti melanggar apa yang 

telah dikatakan di dalam. Biasanya jaminan dilakukan di dalam hati, namun 

terkadang ada yang ditunjukkan secara lisan, atau memang dalam tulisan, namun 

seringkali mengabaikan jaminan tersebut. 
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Adapun akhlak tercela terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut:
50

 

a) Dengki 

b) Sombong  

c) Boros  

d) Merasa tidak perlu terhadap orang lain 

3) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Akhlak yang tidak terhormat terhadap individu manusia sering dikaitkan 

dengan tidak masuk akal dan juga melanggar jaminan. Tidak bersikap wajar 

terhadap individu manusia berarti tidak menempatkan individu manusia pada 

tempat yang pantas, pantas, ganti rugi, tidak memberikan hak orang lain secara 

benar dan tepat serta merugikan dan menyakiti individu lain. Menjaga janji-janji 

kepada manusia individu kadang-kadang melanggar dan mengabaikan karena 

seharusnya, baik diucapkan atau ditulis. Jaminan tertulis, misalnya, ketika 

seorang wakil diakui sebagai wakil ia berjanji akan bekerja dengan baik, dan 

bersedia dikeluarkan jika ia tidak bekerja dengan baik. Jaminan lisan, misalnya 

jaminan seseorang untuk memberikan sebidang tanah untuk pembangunan 

masjid, atau untuk kantor-kantor pendidikan Islam. 

Adapun akhlak maz\mu>mah terhadap sesama manusia adalah sebagai 

berikut:
51

  

a) Berdusta  

b) Kikir  

c) Khianat 

d) Menipu 

e) Cula 
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Berdasarkan ajaran-ajaran agama mengenai perbedaan-perbedaan pada 

manusia di segala penjuru, dalam hal ini akhlak terbagi menjadi dua macam, 

yaitu akhlak dharuri dan akhlak muhtasabi. 

1) Akhlak Duru>ri> 

Akhlak duru>ri> adalah akhlaq yang sudah ada dalam diri manusia, 

pemberian langsung dari Tuhan. Moralitas ini membutuhkan latihan, kebiasaan 

dan pendidikan 

2) Akhlak  Muh}a>s\abi> 

Akhlak muh}a>sabi>\ adalah akhlaq yang harus dicari dan dibudayakan 

melalui pelatihan, pendidikan, dan rujukan dari kenalan. 

6. Ruang Lingkup Akhlak 

Secara sederhana ruang lingkup akhlak sering dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a. Akhlak terhadap Allah 

Yang dimaksud akhlak terhadap Allah atau pola hubungan manusia 

dengan Allah adalah sikap dan perbuatan yang harus dilakukan seseorang 

terhadap Allah. Moralitas terhadap Allah meliputi: 

1) Mengabdi hanya kepada Allah,  

Bertakwalah, sembahlah hanya Allah, dan jangan menyekutukan Allah 

dengan cara apapun, dalam keadaan dan kondisi apapun yang bagaimanapun 

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/3:15 sebagai berikut: 

ىُمْ فِْ طغُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُوْنَ  وُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ وَيََدُُّ  الَلّّٰ
Terjemahnya: 

Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka 

terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
52
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2) Tawakkal 

Tawakkal bebas dari semua ketergantungan kecuali Allah dan 

menyerahkan semua keputusan kepada Allah saja. Inilah juga mengapa tawakkal 

disebut dengan penyerahan segala urusan, usaha dan upaya kita kepada Allah 

swt. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An- Nahl/16:41 sebagai berikut: 

وِ مِنْ  هُمْ  ظلُِمُوْا مَا بَ عْدِ  ۖ  وَالَّذِيْنَ ىَاجَرُوْا فِِ اللّّٰ نْ يَا فِِ  لنَُبَ وِّئَ ن َّ  الدُّ
 ۖ  وْنَ يَ عْلَمُ  كَانُ وْا لَوْ  ۖ  اكَْبَ رُ  الَّْٰخِرَةِ  وَلَََجْرُ ۖ   حَسَنَةً 

Terjemahnya: 

Dan kepada orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah dianiaya, 

Kami pasti akan memberi mereka tempat yang lebih baik di dunia, dan jika 

mereka (yaitu) bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Jika Anda 

tahu, pahala Anda di kehidupan selanjutnya akan lebih besar.
53

 

3) Bersyukur kepada Allah 

Dia yang mengakui rahmat Allah, menerima Allah sebagai pemberi, tunduk, 

mencintai, menyenangkan Allah, dan menggunakan nikmat ini dalam semua yang 

Allah kehendaki, bersyukur. Dia yang mengakui rahmat Allah dan Allah sebagai 

Pemberi, tunduk kepada-Nya, mencintai Allah, menyenangkan Allah, dan 

menggunakan nikmat ini untuk nikmat Allah, bersyukur, sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. Ibrahim/14: 6 sebagai berikut: 

نْ اٰلِ فِرْعَْ نَ يسَُْ مُ ْ  ىكُُْ مِّ ِ علَيَْكُُْ اِذْ اَنْْٰ ءَ وَاِذْ كاَلَ مُْ سٰٰ لِلَْ مِهِ اذْنُرُوْا هِعْمَةَ الّلّٰ ىكَُُْ سُْ ٰۤ

ِّكُُْ عَظِيٌْْ  ب نْ رذ ءٌ مِّ ءَكُُْ وَۗفِِْ ذٰلِكُُْ بلَََٰۤ خَحْيُْ نَ وِسَاٰۤ ءَكُُْ وَيسَ ْ ْ نَ اَبيْاَٰۤ ُ  العَْذَابِ وَيذَُبِّّ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: ‚Ingatlah nikmat 

ketika Allah menyelamatkanmu dari (Firaun dan) para pengikutnya. Ini 

adalah ujian besar dari Tuhanmu.‛ ketika diumumkan. ‚Sesungguhnya jika 
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kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (anugerah) kamu, dan jika 

kamu menolak (nikmatku), sesungguhnya azabku sangat pedih.‛.
54

 

4) Ikhlas menerima keputusan Allah 

Ikhlas adalah sikap merelakan apa yang menurut kita terbaik dengan 

harapan mendapatkan keridhaan Allah swt, sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

At-Taubah/9: 59 sebagai berikut: 

وُ  اّٰتّٰىهُمُ وَلَوْ انَ َّهُمْ رَضُوْا مَا  وُ  حَسْبُ نَا وْاوَقَالُ  وَرَسُوْلوُ اللّّٰ نَا اللّّٰ وُ  سَيُ ؤْتيِ ْ  مِنْ  اللّّٰ
وِ  اِلَ انَِّا  وَرَسُوْلوُ فَضْلِو غِ  اللّّٰ  بُ وْنرّٰ

Terjemahnya: 

Jika mereka benar-benar puas dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-

Nya kepada mereka, dan katakan:“Cukuplah Allah bagi kami. Allah 

memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Dan (juga) Rasul-Nya, 

sesungguhnya kami menginginkan Allah..
55

 

5) Taubat dan Istigfar 

Taubat membebaskan akal dari belenggu terus berbuat dosa dan kembali 

kepada Allah dengan menjalankan segala hak Allah. Istighfar adalah permohonan 

ampunan dari Allah dan cara mengungkapkan duka dan duka, serta merupakan 

seruan untuk menyatakan ketakwaan (pasrah). 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tahriim/66: 8 sebagai berikut: 

ا  يْنَ اٰمٌَُْ ا ثُْ بُْ ٓ ِ اَ الَّذ َيُّه اٰحِكُُْ وَيدُْخِلكَُُْ يَّٰٓ يِّ ذصُْ حًاۗ عَسٰٰ رَبهكُُْ اَنْ يهبَفِّرَ عَيْكُُْ س َ ِ ثَْ بةًَ ه اِلََ الّلّٰ

يْنَ اٰمٌَُْ ا مَعَهِٗۚ هُْ رُهُُْ  ِ ُ اليذبِِذ وَالَّذ زىِ الّلّٰ رُُۙ يَْ مَ لََ يُُْ تِِاَ الََْنْْٰ ريِْ مِنْ تَْ يسَْعٰى بيََْْ جٌَّٰتٍ تََْ

مْ  ءٍ كدَِيْرٌ  اَيدِْيُِّْ ذمَ علَٰٰ كُِّ شََْ ذيآَ اَثمِْمْ ليَاَ هُْ رَنََ وَاغْفِرْ ليَاَِۚ اِه مْ يلَُْ لُْ نَ رَب يمَْانِِْ  وَبَِِ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat 

nasyaa (taubat murni). Semoga Tuhanmu menutupi dosa-dosamu dan 

melibatkanmu di jannah di mana sungai-sungai mengalir pada hari ketika 

Allah tidak mempermalukan Nabi dan orang-orang beriman yang 

bersamanya. Sementara cahaya bersinar di depan mereka dan di sebelah 
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kanan mereka, mereka berkata: ‚Ya Tuhan, penuhi kami dengan terang dan 

ampunilah kami, karena Engkau perkasa atas segala sesuatu."
56

 

b. Akhlak Terhadap Rasulullah 

Akhlak terhadap Rasulullah dapat menjadi tiga bagian, yaitu : 

1) Mencintai dan Memuliakan Rasul 

Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah. Tentu saja, kita harus 

percaya bahwa Muhammad melihatnya. Dia adalah Nabi dan Rasul terakhir Allah 

dan yang terakhir dari semua Nabi dan Rasul. Nabi benar-benar mencintai 

umatnya dan benar-benar peduli pada umatnya. Sebagai orang beriman, kita 

harus dan harus mencintai-Nya lebih dari siapa pun selain Allah. 

2) Mengikuti dan Menaati Rasul 

Ikuti Rosulullah SAW. Itu adalah bukti kecintaan hamba kepada Allah. 

Ikuti semua tanda. Yang dimaksud dengan tanda-tanda ini adalah semua aturan 

hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disimbolkan dengan Al Quran dan As 

Sunnah. Keduanya merupakan warisan yang diwariskan Nabi kepada ummat, 

selalu melekat padanya dan tidak pernah sesat 

3) Mengucapkan Shalawat dan Salam 

Allah swt. memerintahkan orang beriman untuk memberi hormat kepada 

swt. Sharawat dan Nabi Muhammad. Dia melihat perintah untuk berdoa kepada 

Nabi Muhammad. Dimulai dengan swt nya Allah dalam ayat di atas. Katakanlah 

Allah dan para malaikatnya memberkati dia 

c. Akhlak Terhadap Manusia 

Akhlak terhadap seseorang dapat dibagi menjadi tiga kelas: moralitas 

terhadap diri sendiri, moralitas terhadap orang lain, dan moralitas terhadap 

masyarakat. 

1) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 
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Moralitas terhadap diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban manusia 

terhadap dirinya, baik fisik maupun mental. Berbagai jenis moralitas terhadap 

diri sendiri meliputi: 

a) S}iddi>q  

S}iddi>q berarti Kebenaran atau Kejujuran dan merupakan kebalikan dari 

Bohong atau Bohong. Jujurlah dan katakan yang sebenarnya, meski terkadang itu 

menyakitkan 

b) Amanah 

Amanah berarti dapat dipercaya, berakar pada iman. Hakikat iman 

berasal dari kekuatan iman, dan semakin sedikit iman, semakin tidak dapat 

diandalkan. 

c) Istiqa>mah  

Istiqa>mah adalah pendirian teguh iman dan Islam dalam Anda akan 

menghadapi banyak pencobaan dan godaan. Sikap santun ini harus melekat pada 

diri setiap muslim sebagaimana sabda Allahn QS. Al-Furqan/25: 63 sebagai 

berikut : 

وَعِبَادُ الرَّحّْْٰنِ الَّذِيْنَ يََْشُوْنَ عَلَى الََْرْضِ ىَوْناً وَّاِذَا خَاطبََ هُمُ الّْٰهِلُوْنَ قَالُوْا 
مًا  سَلّٰ

Terjemahnya: 

Dan hamba Tuhan yang paling penyayang adalah mereka yang dengan 

rendah hati berjalan di bumi, dan ketika orang bodoh menyapa mereka, 

mereka mengucapkan kata itu.
57

 

d) Sabar 

Kesabaran tidak berarti mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah 

tentang penderitaan yang menimpanya dan kesulitan yang dialaminya. 

e) Kerja keras dan disiplin diri 
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Kerja keras berarti melakukan yang terbaik dari kemampuan Anda, tetapi 

tidak pernah melebihi kemampuan Anda. Kerja keras harus dibarengi dengan 

disiplin yang tinggi. Artinya bekerja sesuai dengan aturan yang diberikan.
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah 

perbuatan yang berakar kuat dalam jiwa seseorang dan menjadi bagian dari 

kepribadian orang tersebut tanpa diciptakan atau dengan dorongan dari luar. 

Dalam pandangan akal dan agama, perbuatan baik disebut perbuatan baik, dan 

perbuatan buruk disebut perbuatan tercela. 

B. Tinjauan QS al-Nah}l/16: 90 tentang Nilai-Nilai Akhlak 

1. Teks Ayat dan terjemahnya 

وَ يأَْمُرُ  ى عَنِ الْفَحْشَاءِۤ اِنَّ اللّّٰ هّٰ حْسَانِ وَايِْ تَاۤئِ ذِى الْقُرْبّٰٰ وَيَ ن ْ باِلْعَدْلِ وَالَِْ
رُوْنَ   وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil, berbuat baik, dan 

memberi kepada kerabatmu. Allah melarang kekejaman, kejahatan dan 

permusuhan. dia menginstruksikan kalian sehingga kalian mengambil 

pelajaran.
 59

 

2. Tafsir Mufrada>t 

a.  ُيأَْمُر 

Kata ya’muru merupakan bentuk fi’il mud}a>ri’ dara kata amara. Menurut 

al-As}faha>ni>, kata ini memiliki makna dasar perihal atau sesuatu. Makna ini 

sebagaimana penggunaannya dalam QS Hu>d/11: 123.
60
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Terjemahnya:  

dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-

Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, Maka sembahlah Dia, dan 

bertawakkallah kepada-Nya. dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa 

yang kamu kerjakan.
61

 

Selain itu, kata ini juga memilki makna kewajiban atau perintah.
62

 

Dimaknai demikian oleh karena seseorang yang dibebani suatu urusan maka 

urusan tersebut menjadi kewajiban dan perintah baginya. Penggunaan makna ini 

misalnya terdapat pada QS Hu>d/11: 97.
63

 

                            

Terjemahnya:  

kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut 

perintah Fir'aun, Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) 

yang benar.
64

 

Di dalam al-Qur’an, kata ini ditemkan penggunaannya dalam konteks 

yang beragam, misalnya al-ibda’ (penciptaan) (QS al-A’ra>f/7: 54), hari kiamat 

(QS al-Nah}l/16: 1), dll.
65

 

b. ى هّٰ  يَ ن ْ

Kata yanha> merupakan bentuk fi’il mud}a>ri’ dari naha>. Kata naha> sendiri 

merupakan kata yang tersusun  dari huruf nu>n, ha> dan ya. Kata yang berakar kata 

dari huruf-huruf tersebut bermakna dasar tuntutan untuk meninggalkan 

perbuatan yang dilarang.
66

 Kata naha> ini merupakan kata yang menunjuk kepada 
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larangan, apakah larangan itu karena suatu keharaman ataukah larangan itu 

kepada sesuatu yang bersifat makruh.
67

 

c.  ْيعَِظُكُم 

Kata ya’z}ukum terambil dari akar kata wa’az}a yang beratai mengingatkan 

kepada sesuatu yang baik.
68

 Kata ini mencakup makna nasihat dan peringatan 

terhadap ketaatan yang memilki konsekuensi.
69

 Selain itu, kata ini juga bermakna 

mengajarkan sesuatu.
70

 Hal ini bisa dilihat dalam QS.\ al-Muja>dilah/58: 3. 

                           

                        

Terjemahnya: 

orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik 

kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan 

seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang 

diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
71

 

3. Asba>b al-Nuzu>l 

Tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini 

secara spesifik. Akan tetapi terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan sebuah 

kisah yang menyertai turunnya ayat ini, yaitu sebuah riwayat melalui seorang 

sahabat, Us\ma>n bin Maz’u>n.
72
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Dikisahkan bahwa Us\ma >n bin Maz’u>n sedang duduk bersama Rasulullah 

saw.  di rumahnya. Kemudian Us\ma>n bin Maz’u>n menanyakan tingkah laku Nabi 

saw. yang tidak biasa beliau lakukan. Us\ma>n bin Maz’u>n berkata, ‚selama ini 

aku belum pernah melihat melakukan apa yang anda laukukan tadi pagi‛. 

Rasulullah saw. kemudian menjawab dengan sebuah pertanyaan, ‚Apa yang aku 

lakukan tadi pagi?‛. Setelah itu Us\ma>n bin Maz’u>n menjelaskan apa yang 

dilihatnya dari Rasulullah tersebut dengan berkata, ‚Pandangan anda menatap 

langit, lalu menoleh ke kanan, kemudian berpaling dariku mengalihkan 

pandangan ke sebelah kanan. Setelah itu, anda menganggukkan kepala seperti 

sedangn menyimak sesuatu yang dijelaskan kepada anda‛. 

Dari penjelasan Us\ma>n bin Maz’u>n, Rasulullah saw. bertanya, ‚Apakah 

kamu memperhatikan kejadian tersebut?‛. Us\ma>n bin Maz’u>n menjawab ‚Ya‛. 

Rasulullah saw. kemudian memberikan jawaban bahwa tadi datang utusan Allah 

swt. (malaikat Jibril). Dengan rasa penasaran Us\ma>n bin Maz’u>n bertanya lebih 

lanjut, ‚Apa yang ia sampaikan kepada wahai Rasulullah?‛. Rasulullah saw. 

menjawab,  dia menyampaikan kepadaku  ِحْسَان وَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالَِْ   اِنَّ اللّّٰ

(QS. al-Nah}l/16: 90). Sejak peristiwa tersebut, Us\ma >n bin Maz’u>n menanamkan 

rasa iman dalam dirinya (masuk Islam) serta sangat mencintai Rasulullah.
73

      

4. Muna>sabah 

Secara etimologis, muna>sabah berarti kedekatan atau kemiripan 

(muqa>rabah). Sedangkan menurut terminologis, muna>sabah ialah kemiripan atau 

kesesuaian yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam al-Qur’an, baik itu 

kemiripan pada surah maupun ayat-ayatnya, yang memilki kaitan makna antara 
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satu dengan lainnya.
74

 Timbulnya ilmu muna>sabah ini bertolak dari fakta sejarah 

bahwa susunan surah dan ayat al-Qur’an tidak berdasarkan fakta kronologis.
75

 

Ayat ini (QS al-Nah}l/16: 90) memilki keterkaitan yang erat dengan ayat 

sebelumnya. Begitupun dengan ayat setelahnya. Ayat sebelumnya menjelaskan 

bahwa al-Qur’an merupakan petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu, maka 

melalui ayat ini Allah swt merinci kebajikan-kebajikan yang diperinyahkan-Nya 

sebagai bagian dari petunjuk tersebut.
76

 

Melalui ayat ini dan setelahnya, Allah swt menyampaikan secara 

komprehensif tentang pokok-pokok kebajikan yang menjajadi norma-norma 

akhlak sosial, serta berbagai macam pembebanan amalan yang bersifat wajib dan 

sunnah. Rincian norma akhkak sosial yang disampaikan berupa perintah bebuat 

adil, berbuat baik, saling memberi dan tolong menolong serta terdapat pula 

larangan-larangan, yaitu larangan berbuat zalim, larangan membuat kerusakan 

serta larangan ingkar janji.
77

 

5. Tafsir Ayat 

Ayat ini merupakan prinsip dasar tatanan (niz\a>m) dalam membentuk 

moralitas yang asasi bagi manusia dalam bermasyarakat.
78

 Melalui ayat ini dan 

setelahnya, Allah swt menyampaikan secara komprehensif tentang pokok-pokok 

kebajikan yang menjajadi norma-norma akhlak sosial, serta berbagai macam 

pembebanan amalan yang bersifat wajib dan sunnah. Rincian norma akhkak 
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sosial yang disampaikan berupa perintah bebuat adil, berbuat baik, saling 

memberi dan tolong menolong serta terdapat pula larangan-larangan, yaitu 

larangan berbuat zalim, larangan membuat kerusakan serta larangan ingkar 

janji.
79

 

Firman Allah swt yang memerintahkan manusia untuk berbuat al-‘adl 

(adil) dan al-ih}sa>n (kebaikan) dipahami berbeda oleh para ulama tafsir. Sebagian 

memahami perintah berbuat adil (al-‘adl) dan kebaikan (al-ih}sa>n) merupakan 

manifestasi dari pelaksanaan syariat Islam. Al-‘adl merupakan perintah untuk 

menjalasnkan syariat yang wajib, sementara al-ih}sa>n merupakan anjuran untuk 

menjalankan amalan-amalan yang sunnah.
80

 

Kata al-‘adl secara etimolgis bermakna pertengahan, tidak condong 

kesatu sisi tertentu atau tidak melebih-lebihkan sesuatu. Makna ini dapat ditarik 

dalam konteks pelaksanaan syariat bahwa dalam menjalankan perintah Allah swt. 

tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh pula dikurangi. Makna ini juga 

sebagaimana yang dikemukan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya, al-‘adl dapat 

dipahami bahwa penempatan sesuatu pada tempatnya merupakan definisi dari al-

‘adl.81
 Dalam artian, al-‘adl merupakan sesuatu yang pas dan sesuai dengan 

takaran dan porsinya masing-masing. Hal ini sebagaimana sifat dan hukum dasar 

dari syariat yang bersifat wajib yang memilki ketetapan dan ukuran yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt. yang tidak boleh ditawar.   Adapun kata  al-ih}sa>n,  

merupakan anjuran untuk melaksanakan amalan-amalan yang tidak bersifat wajib 

namun dapat memperoleh ganjaran pahala (sunnah). Al-Ih}sa>n secara etimolgis 

mengarahkan kepada makna keutamaan yang bukan merupakan suatu kewajiban. 
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Olehnya itu, al-ih}sa>n merupakan perwjudan perintah (anjuran) pelaksanaan 

ibbdah-ibadah yang bersifat sunnah. Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh al-Syauka>ni>.
82

  

Senada dengan al-Syauka>ni>, al-Qurt}ubi> memahami al-ih}sa>n dengan 

makna yang defenitif. Al-Qurt}u>bi> memahaminya berlandasakan pada  sabda Nabi 

saw. yang mengehendaki kesempurnaan dalam praktik beragama, termasuk 

ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Upaya penyempurnaan dalam praktik 

beragama bagi seorang hamba merupakan niat dan usaha yang sungguh-sungguh 

bahwa setiap hamba senatiasa dalam pengawasan Allah swt,
83

 

ثَ نَا إِسَْْاعِيلُ بْنُ إِبْ رَاىِيمَ، أَخْبَ رَناَ أبَوُ حَيَّانَ  دٌ، قَالَ: حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ حَدَّ
، عَنْ أَبِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ  يْمِيُّ الت َّ

الِإيَاَنُ أَنْ »جِبْْيِلُ فَ قَالَ: مَا الِإيَاَنُ؟ قاَلَ:  وَسَلَّمَ باَرزًِا يَ وْمًا للِنَّاسِ، فأَتَاَهُ 
قاَلَ: مَا «. تُ ؤْمِنَ باِللَّوِ وَمَلًئَِكَتِوِ، وكَُتُبِوِ، وَبلِِقَائوِِ، وَرُسُلِوِ وَتُ ؤْمِنَ باِلْبَ عْثِ 

وَتقُِيمَ  الِإسْلًَمُ؟ قَالَ: " الِإسْلًَمُ: أَنْ تَ عْبُدَ اللَّوَ، وَلََ تُشْركَِ بِوِ شَيْئًا،
فْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قاَلَ: مَا الِإحْسَانُ؟ 

َ
لًَةَ، وَتُ ؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الم الصَّ

أَنْ تَ عْبُدَ اللَّوَ كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فَإِنْ لََْ تَكُنْ تَ رَاهُ فَإِنَّوُ يَ رَاكَ، قاَلَ: مَتََ »قَالَ: 
سْئُولُ عَن ْ 

َ
اعَةُ؟ قَالَ: " مَا الم ائِلِ، وَسَأُخْبْكَُ عَنْ السَّ هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ

يَانِ،  أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الَِمَةُ رَب َّهَا، وَإِذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الِإبِلِ البُ هْمُ فِ البُ ن ْ
لَّمَ: إِنَّ اللَّوَ فِ خََْسٍ لََ يَ عْلَمُهُنَّ إِلََّ اللَّوُ " ثَُُّ تَلًَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَ 

اعَةِ  فَ لَمْ يَ رَوْا « رُدُّوهُ »، ثَُُّ أدَْبَ رَ فَ قَالَ: -الآيةََ  43لقمان: -عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
شَيْئًا، فَ قَالَ: ىَذَا جِبْْيِلُ جَاءَ يُ عَلِّمُ النَّاسَ دِينَ هُمْ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّوِ: جَعَلَ 

84(روه البخاري)  ذَلِكَ كُلَّوُ مِنَ الِإيَاَنِ 
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Artinya: 

Menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata: menceritakan kepada 

kami Isma>’i>l bin Ibra>hi>m, mengabarkan kepada kami Abu> Hayya>n al-Taimi>, 

dari Abu> Zur’ah, dari Abu> Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasullullah saw. 

pada suatu hari bersama sahabat, lalu datang Malaikat Jibril yang lalu 

bertanya: Apakah iman itu? Nabi saw. menjawab: Iman ialah beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, perjumpaan dengan rasul-

rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan". Jibril (bertanya lagi) 

Apakah Islam itu? Nabi Saw menjawab: Islam adalah menyembah Allah dan 

tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat 

fardu, dan berpuasa di bulan Ramadan". Jibril bertanya (lagi): Apakah ihsan 

itu? Nabi saw menjawab: Menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya 

dan jika kamu tidak melihat-Nya maka Dia melihatmu". Jibril berkata lagi: 

Kapan terjadinya hari kiamat? Nabi saw menjawab: Yang ditanya tentang itu 

tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi aku akan menerangkan tanda-

tandanya, (yaitu) apabila seorang budak melahirkan tuannya, (dan) apabila 

para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun 

gedung-gedung selama lima masa yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh 

Allah. Kemudian Nabi saw membaca: "Sesungguhnya hanya pada Allah 

pengetahuan tentang hari kiamat" (QS. Luqman: 34). Setelah itu Jibril 

meningglkannya, kemudian Nabi saw  berkata; "hadapkan dia ke sini." Tetapi 

para sahabat tidak melihatnya, maka Nabi saw bersabda; "Dia adalah Jibril 

datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka." Abu Abdullah 

berkata: "Semua hal yang diterangkannya dijadikan sebagai iman. (HR. 

Bukha>ri>) 

Dialog Nabi Muhammad saw. dengan Jibril ‚ ،ُأَنْ تَ عْبُدَ اللَّوَ كَأنََّكَ تَ رَاه
تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِنَّوُ يَ رَاكَ  فَإِنْ لََْ  ‛ merupakan tuntutan seorang hamba dalam 

kesungguhannya menjalankan syariat agama meskipun ibadah tersebut bukan 

merupakan suatu kewajiaban melainkan hanya merupakan ibadah sunnah yang 

tidak ada tuntutan hukum yang memaksa untuk melaksanakannya. Melaksanakan 

setiap amalan meskipun hanya bersifat sunnah ialah sebuah bentuk kesadaran 

kesadaran terhadap kehadiran Allah  swt pada setiap langkah  manusia yang  

merupakan aktivitas penghambaan yang senantiasa diawasi oleh Allah swt.
85

 

Berbeda dengan pandangan di atas, sebuah riwayat yang dinukil Ibnu 

‘Abbas, sahabat yang memilki otoritas dalam bidang tafsir, menyebutkan bahwa 
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al-‘adl merupakan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan al-ih}sa>n 

merupakan perwujudan dari persaksian tersebut dengan menjalankan segala 

perintah-Nya yang bersifat fardu.
86

 Pendapat ini merupakan argumentasi yang 

mengarahkan kepada peng-Esa-an Allah swt. Setiap hamba seharusnya 

mendahulkan hak-hak Allah swt. dibandingkan dengan haknya sendiri, yaitu 

sesegera mungkin menjalankan kewajiban syariat yang seharusnya segera 

dilaksanakan. 

Sementara itu, al-Zuhaili> mencoba memahami al-‘adl dan al-ih}sa>n 

sebagaimana yang dikemukan oleh al-Qurt}ubi>. Meskipun ia tidak menolak 

riwayat Ibnu ‘Abbas, akan tetapi pemahaman bahwa al-‘adl lebih menujuk 

kepada sifat dan akitivitas dalam menjalankan praktik beragama dan sosial, yaitu 

tidak kurang dan tidak berlebihan. Adapun al-ih}sa>n dipahami oleh al-Zuhaili> 

dengan kesempurnaan, keseriusan dan keakuratan dalam menjalankan amalan-

amalan di luar yang fardu.
87

  

Sayyid Qutub sendiri, tidak memahami al-‘adl dan al-ih}san sebagai 

perintah dalam bentuk ritual ibadah tertentu. Dalam pemahamanya, Qutub 

menyebut bahwa al-‘adl dan al-ih}sa>n justru mengarah kepada  makna sosial. Al-

‘Adl dalam pemahaman Qutub ialah bentuk tolerasni kepada sesama. Al-‘Adl 

merupakan norma yang harus membentuk sebuah masyarakat, tidak peduli suku, 

ras dan agama, semuanya harus diperlakukan seimbang dan sama rata.
 88

 Lebih 

rinci, dapat dipahami bahwa al-‘adl ialah memberikan hak kepada orang lain 

sebagaimana mestinya.
89
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS al-Nisa>’/4: 58)
90

 

                   

                       

              

Terjemahnya: 

Hai 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 kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Ma’idah/5: 8)
91

 

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa al-‘adl menujuk makna sosial yang 

defenitif. Oleh sebab itu, T}a>hir bin ‘A<syu>r berpendapat bahwa al-‘adl dalam QS. 

al-Nah}l/16: 90 memilki makna serupa dengan dua ayat tersebut. Dalam artian 

bahwa makna al-‘adl ialah berlaku adil (jujur) dalam bermuamalah terhadap 

sesama manusia.
92

  

Adil adalah tentang mencapai keseimbangan yang sama, mengutuk yang 

salah, membenarkan yang benar, memulihkan hak sebagaimana mestinya, dan 

tidak berlaku tidak adil atau kasar. Kebalikan dari bersikap adil adalah 

ketidakjujuran. Artinya, mengingkari kebenaran untuk mencari kepentingan 
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pribadi dan membela kesalahan. Selama ada keadilan dalam masyarakat, 

kehidupan sosial akan aman dan akan ada kepercayaan dan saling percaya.
93

 

Kata al-‘adl  terambil dari kata  ‘adl adalah yang terdiri dari huruf ‘ain, da>l 

dan lâm. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak 

belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Orang yang adil 

adalah orang yang berjalan lurus dan mempertahankan pendiriannya sepanjang 

waktu. Kesetaraan adalah apa yang membuat orang yang adil tidak memihak 

dalam perselisihan.
94

   

Manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. 

Sebagai makhluk individu, manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, 

dan kebutuhan lainnya. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan teman yang 

dapat diajak bergaul, mengungkapkan suka dan duka, serta memenuhi berbagai 

kebutuhan kolektif lainnya. Sebagai makhluk sosial, mau tidak mau, perlu 

berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan lingkungan.. Ia menginginkan 

lingkungan pergaulan yang baik, peduli, santun, perhatian, saling mengasihi dan 

membantu, taat aturan, tertib dan disiplin, serta menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Lingkungan seperti itu memungkinkannya untuk melakukan berbagai 

aktivitas dengan damai tanpa terganggu oleh berbagai hal yang berpotensi 

merugikan.
95

 

وَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ   menjelaskan tentang berlaku adil baik untuk dirinya اِنَّ اللّّٰ

sendiri maupun untuk orang lain. Keadilan memanifestasikan dirinya dalam 

banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan berarti menghukum orang atas 

kesalahannya atau memberi penghargaan kepada orang atas perbuatan baiknya.  
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Ibnu Arabi membagi al-‘adl terhadap Allah swt. menjadi tiga bagian.. 

Artinya, mendahulukan Allah di atas segalanya, dan mendahulukan keridhaan-

Nya, 1) Dia berpaling dari hawa nafsunya, 2) menjauhi larangannya, dan 3) 

menjalankan perintahnya. Bersikap adil terhadap diri sendiri berarti menghindari 

hal-hal yang merugikan diri sendiri dan tidak mengikuti ambisi, selalu menghiasi 

diri dengan kepribadian Kamaa dalam setiap keadaan. 

Allah, karena Adil, memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap 

diri mereka sendiri dan orang lain. Keadilan merupakan sendi interaksi sosial 

yang paling mendasar. Dengan nilai keadilan masyarakat sebenarnya tercipta. 

Melanggar hukum mengguncang sendi-sendi masyarakat. Mereka yang 

melanggar hukum dapat menguntungkan dirinya sendiri. Namun akibat 

perbuatannya, ketidakadilan merugikan semua orang dalam jangka panjang, 

termasuk mereka yang melanggar kesepakatan. 

Keadilan memiliki beberapa unsur dasar, yang terpenting diantaranya 

adalah: pemerataan, keputusan hukum yang adil, kata-kata bijak, perbuatan baik, 

keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan penerimaan dan 

penolakan, solidaritas di antara orang-orang tanpa perbedaan agama, golongan, 

golongan, ras. , tempat asal, kekerabatan, kelompok sosial, kelebihan atau 

kekurangan, dll. 

Oleh karena itu, keadilan itu sendiri memiliki banyak segi. Keadilan terkait 

dengan kebenaran (al-haqq) dan memiliki esensinya. Keadilan juga berarti tidak 

menyimpang dari kebenaran, tidak merugikan atau merugikan orang lain atau diri 

sendiri. Keadilan berarti keseimbangan. Anda perlu menjaga diri agar tidak jatuh, 

bahkan saat berdiri, apalagi saat bergerak. Karena keseimbangan ini menciptakan 

kekuatan dan stabilitas.
96
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Keadilan sosial adalah keadilan yang diberikan kepada manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Keadilan adalah upaya mulia yang muncul dari hati 

manusia. Cita-cita luhur ini telah mengilhami dan mengilhami berbagai 

pemikiran manusia dan gerakan sosial yang berkomitmen untuk membangun 

masyarakat ideal, yang berkeadilan sosial. 

Begitupun dengan al-ih}sa>n, kata ini bersama al-‘adl menunjuk kepada 

makna sosial yang solid. Kata ini dapat dimaknai bahwa berbuat baik tidak 

dibatasi kepada siapapun.
97

 Makna al-ih}sa>n sebagai sebuah kebajikan ialah 

tidaklah seseorang melakukan suatu tindakan kecuali ia dapat berbuat adil dan 

tidaklah seseorang tertutur dari lisannya kecuali perkataan tersebut baik.
98

   

Al-Ih}sa>n sebagai sebuah kebajiakan tercermin dari perilaku seseorang. 

Sebagaimana sabda Nabi saw. yang menyebutkan bahwa Allah swt. menciptkan 

kebaikan pada segala sesuatu.
99

 Oleh sebab itu, pada  setiap sesuatu manusia 

hendaknya berbuat baik, tanpa batasan apapun.    

ثَ نَا إِسْْاَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ  ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، حَدَّ خَالِدٍ  حَدَّ
ادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:  اءِ، عَنْ أَبِ قِلًَبةََ، عَنْ أَبِ الَِْشْعَثِ، عَنْ شَدَّ الَِْذَّ
ثنِْتَانِ حَفِظْتُ هُمَا عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: إِنَّ الَله كَتَبَ 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ  لَةَ، وَإِذَا ذَبََْتُمْ الْإِ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ
بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَوُ، فَ لْيُُحِْ ذَبيِحَتَو 100(مسلم روه) فأََحْسِنُوا الذَّ

 

Artinya: 

Menceritakan kepada kami Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, menceritakan kepada 

kami Isma>’i>l bin Ulayyah, dari Kha >lid al-Khaz\z\ai, dari Abi> Qila>bah, dari al-

Asy’as \, dari Syadda>d bin Aws, dia berkata: Dua hal yang senantiasa saya 
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ingat dari Rasulullah saw, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu 

membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih 

maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan 

senangkanlah hewan sembelihanmu. (HR. Muslim) 

Kata al-ih}sa>n  digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada 

pihak lain, dan yang kedua adalah perbuatan baik. Oleh karena itu kata al-ih}sa>n 

lebih luas dari sekedar ‚memberi nikmat atau nafkah‛. Karena adil berarti 

‚memperlakukan orang lain sebagaimana pelaku memperlakukan kamu‛ dan 

ih}sa>n berarti memperlakukan mereka lebih baik dari pelaku memperlakukan 

kamu, maka maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna ‚adil‛. Untuk 

memberikan hak kepada semua orang lain, maka ih}sa>n, di sisi lain, berarti 

memberi lebih dari yang Anda miliki dan memberi lebih dari yang dibutuhkan.
101

 

Ih}sa>n  berarti melakukan sesuatu dengan baik bukan hanya melakukannya. 

Ihsan juga berarti melakukan sesuatu secara profesional atau berkualitas 

tinggi.
102

  Perbuatan baik mencakup semua perbuatan. Ini adalah tindakan 

pikiran, baik verbal maupun fisik. Seseorang yang berbicara sopan, kata-kata 

baik dan tidak menyakiti orang lain disebut Ethan dalam bahasanya. Sebaliknya, 

orang yang melakukan perbuatan terpuji dan mendatangkan manfaat bagi orang 

lain disebut Isan dalam perbuatan atau perbuatan. 

Tingkat tertinggi al-ih}a>n  adalah berbuat baik kepada orang yang berdosa. 

Bukan ih}sa>n yang berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepadamu. 

Ih}sa>n adalah prinsip amal yang mencakup ibadah kepada Allah. Dari sini dapat 

kita simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut di atas layak untuk 

dijadikan pendidikan akhlak, termasuk di dalamnya nilai-nilai keimanan dan 

                                                           
101

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.,h. 

325. 

102
Ahmadi, Wahid. Risalah Akhlak: Panduan Perilaku Muslim Modern .(Solo: Era 

Intermedia, 2004), h.165. 



60 
 

keyakinan yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Nilai keadilan atas 

tanggapan yang berimbang terhadap sanksi dan nilai tanggung jawab atas 

penegakan hak yang tepat waktu atau pembayaran utang yang tepat waktu. 

Kebaikan yang terkadung pada al-ih}sa>n tersebut diwujudkan secara 

kongkrit dengan memberi bantuan kepada kerabat. I<ta>’i z\i al-qurba> dibangun atas 

dasar tolong menolong
103

 yang mencakup pengertian kerabat jauh dan kerabat 

dekat.
104

 Lebih lanjut, makna i>ta>’i z\i> al-qurba> (memberi bantuan kepada kerabat) 

oleh al-Ma>turi>di> dipahami sebagai memberi bantuan sedekan, diluar dari dari 

sedekah yang wajib (zakat).
105

  

Kata i>ta>’i /pemberian, terambil dari kata kerja ataw, yang mana kata ita>’i>  

merupakan bentuk mas}dar (kata jadian) dari kata kerja tersebut. Memberi 

bantuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim terhadap kerabat mereka yang 

kekurangan. 
106

 

Bantuan ini dapat berwujud dan tidak berwujud. Bantuan material adalah 

bantuan dalam bentuk barang atau uang, dan bantuan moral dapat berupa 

layanan. Dengan bantuan tersebut berarti telah membantu meringankan beban 

orang yang membutuhkan yang mereka pikul.  

سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ  قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مَنْ نَ فَّ
سَ اللَّوُ عَنْوُ كُرْبةًَ مِ  نْ يَا نَ فَّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ الدُّ نْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّ

نْ يَا  نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ اللَّوُ فِ الدُّ رَ اللَّوُ عَلَيْوِ فِ الدُّ يَسَّ
 وَالْآخِرَةِ وَاللَّوُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيو
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Artinya: 

Oleh Abu Hurairah RA. Salam bagi nabi. Bersabda: Barangsiapa 

membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari salah satu kesulitannya pada hari kiamat. 

Barangsiapa menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat, maka Allah akan 

menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Selama seorang hamba 

membantu saudaranya, Allah selalu membantu hambanya. (HR Muslim)
107

  

Meskipun demikian, i>ta>’i z\i> al-qurba> tidak hanya dipahami sebagai 

sebagai pemberian bantuan fisik dan jasa. Akan tetapi kalimat ini dapat 

bermakna lebih jauh bahwa menyambung tali silaturahim juga termasuk dalam 

makna ayat ini.
108

  

Ayat ini tidak memberikan perintah dalam berbuat kebajikan tetapi tidak 

menyebutkan objeknya, sebagaimana misalnya dalam QS. al-An’a>m//6: 151 yang 

menyebutkan objek suatu perbuatan baik, yaitu orang tua ( ًوَباِلْوالِدَيْنِ إِحْسانا). 

Tidak disebutkannya objek pada QS al-Nah}l/16: 90 tersebut, menurut Shihab 

menunjukkan keumuman perintah tersebut. Perintah berbuat al-‘adl dan al-ih}sa>n 

tidak dibatasi kepada siapapun sementara perintah memberi bantuan kepada 

kerabat (atau menyambung silaturahmi) diutamakan kepada kerabat terlebuh 

dahulu.
109

 

Setelah menyebutkan tiga perintah, yaitu berlaku adil, berbuat baik dan 

menyambung tali silaturhim, Allah swt. merinci tiga larangan yang harus 

dihindari oleh manusia.  Tiga hal yang dilarangan oleh Allah untuk selalu 

dihindari yaitu: 

a. Fah}sya’ yaitu  melarang segala perbuatan yang keji, yaitu salah dalam 

pergaulan dan mengarah pada zina. 
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b. Munkar yaitu segala perbuatan buruk dan segala tingkah laku manusia yang 

melanggar norma agama dan akal. 

c. Bagyu atau aniaya yaitu segala perbuatan yang merugikan orang lain atau 

menganiaya 

Al-Zuhaili> menguraian penjelasan tentang ketiga larangan tersebut 

dengan menyebut bahwa al-fah}sya> ialah sesuatu yang diharamkan oleh syariat 

agama, seperti berzina, mencuri, meminum minuman keras, mencuri, dll. 

Sementara al-munkar dalam pandangan al-Zuh}aili> ialah sesuatu yang dinilai 

buruk oleh syariat dan akal. Adapun al-bagyu ialah melanggar hak-hak dan 

menzalimi orang lain. Al-Zuh}aili berkesimpulan bahwa al-fah}sya>, al-munkar, dan 

al-bagyu merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh syariat dan akal.
110

  

Ibnu Kas\i>r memilki pandangan yang serupa dengan al-Zuh}aili. Meskipun 

demikian, Ibnu Kas\i>r memberikan rincian yang lebih spesifik bahwa yang 

dimaksud dengan al-fah}sya> ialah suatu perbuatan yang diharamkan oleh syariat, 

baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qur’an tentang fah{sya> yang dapat 

dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi
111

. 

                         

                             

    

Terjemahnya: 

Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 

manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 

                                                           
110

Wahbah al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syar’iyah al-Manhaj, Juz 

XXIV, h, 217-218. 

111
Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az\i>m, Juz IV (Cet. II; 

t.tp: Da>r al-T}ayyibah, 1999 M. 1429 H), h. 595. 



63 
 

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui (QS. al-A’ra>f/7: 33)
112

 

Adapun al-munkar, dalam pandangan Ibnu Kas\i>r memilki perbedaan  

dengan al-fah}sya>. Jika al-fah}sya> dapat dilakukan secara terngan-terngan dan 

dembunyi-sembunyi, maka al-munkar merupakan suatu perbuatan haram yang 

dilakukan secara nampak dan jelas. Sedangkan al-baqyu ialah permusuhan.
 113

 

Dampak dari adanya permusihuan ini ialah dapat terputusnya silaturahim yang 

merupakan perbuatan yang terlarang dalam agama. 

Tiga perintah dan tiga larangan yang terdapat dalam QS al-Nah}l/16: 90 

merupakan bagian norma-norma sosial dan moralitas yang merupakan bagian dari 

petunjuk al-Qur’an. Tiga perintah dan tiga larngan tersebut beriringan makna 

dengan hadis Nabi saw. 

ثَ نَا جَريِرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ أَبِ  رُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ ثَنِِ زُىَي ْ حَدَّ
ىُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَله يَ رْضَى لَكُمْ 

نْ تَ عْبُدُوهُ، وَلََ تُشْركُِوا بِوِ شَيْئًا، ثَلًَثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلًَثاً، فَ يَ رْضَى لَكُمْ: أَ 
يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ   113)روه مسلم( وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بََِبْلِ الِله جََِ

Artinya: 

Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami 

menceritakan kepada kami Jari>r, dari Suhail, dari bapaknya, dari 

menceritakan kepada kami Abu> Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Sesungguhnya Allah menyukai bagimu tiga perkara dan membenci tiga 

perkara, Dia menyukai agar beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-

Nya dengan apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak 

berpecah belah. Dan Allah membenci dari kalian yang mengatakan sesuatu 

yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.(HR 

Muslim) 

 

                                                           
112

Kementerian Agama RI, Mushaf al-Hadi (Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2018), h. 154. 

113
Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az\i>m, Juz IV, h. 595. 

114
Abu> H}asa>n Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>buri>, S}a>hi>h Muslim, Juz III, h. 

1340.  
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Di dalam QS al-Nah}l/16: 90 ini Allah swt memerintahkan kepada umat 

Islam untuk berlaku adil dan ih}sa>n serta memberi hak kepada kerabat, Allah swt. 

juga melarang untuk berlaku keji, mungkar dan permusuhan. Didalam ayat ini 

Allah Berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya bahwa 

sesungguhnya Allah memerintahkan secara terus menerus kepada hamba- hamba-

Nya untuk berlaku adil dalam sikap ucapan dan tindakan walau terhadap diri 

sendiri dan menganjurkan untuk berbuat ihsan. 

Ayat ini merupakan pilar-pilar kehidupan dan masyarakat Islam, Ayat 

pertama, di dalamnya Allah swt memerintahkan para hamba-Nya untuk 

menerapkan keadilan secara mutlak dalam segala hal dan aspek, dalam interaksi 

dan transaksi, peradilan dan hukum, urusan-urusan agama dan dunia, perilaku 

seseorang dengan diri sendiri dan orang lain, bahkan dalam akidah, tidak ada 

yang disembah dengan haq dan adil selain Allah swt. Sang Maha Pencipta, Maha 

Pemberi Rezeki dan Yang Maha memberi manfaat. 

Ayat ini kemudian ditutup dengan firman-Nya   َرُوْن  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

sebagai sebuah isyarat kepada manusia bahwa tuntnan-tuntunan dan nilai-nilai 

agama tersebut melekat kepada nurani setiap individu. Selain itu, kalimat ini 

juga merupakan sebuah peringatan kepada manusia agar senantiasa mengingat 

serta menaati perintah dan dan larangan yang telah diatur yang pelanggarannya 

dapat mengakibatkan kehancuran kemanusiaan.
115

       

  

                                                           
115

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian, Vol. 7, h. 328. 

Lihat juga, Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad al-Ma>wardi, al-Nukat al-‘Uyu>n, Juz III, h. 209. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Normatif 

QS An-Nahl/16: 90 

Tiga Perintah dalam 

penanaman Akhlak 

1. Berlaku adil 

2. Berbuat baik (ihsan) 

3. Memberi bantuan 

 

Pengaplikasian Nilai-Nilai Akhlak  di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep 

Tiga) larangan dalam 

penanaman Akhlak 

1. Fakhsya’ 

2. Munkar  

3. Bagyu atau aniaya  

 

Nilai-nilai akhlak dalam QS An-

Nahl/16: 90 

 



 
 

66 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian terbagai atas beberapa kategori. Kategorisasi jenis 

penelitian ditinjau berdasarkan jenis data, tempat penelitian,
1
 tujuan, dan tingkat 

kealamiahan.
2
  

a. Jenis Data
3
 

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami, menelusuri dan menyelidiki fenomena, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll.
4
 Penelitian ini berjenis kualitatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki (fenomena) terkait dengan nilai-nilai akhlak.    

b. Tempat penelitian
5
 

Ditinjau berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (library research). Penelitian lapangan (field research) 

merupakan penelitian yang menyelidiki fakta empirik yang terjadi di lapangan. 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

                                                           
1
Ismal Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 

Gawe Buku, 2019), h. 11. 

2
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIII; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 4-5. 

3
Ditunjau dari jenis datanya, jenis penelitian terbagi atas dua kategori, yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Lihat,  Ismal Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial, 
h. 11. 

4
Ismail Nurdin dan Hartati, Metodologi Penelitain Sosial (t.c; Surabaya: Penerbit Media 

Sahabat Cendikia, 2019), h. 75. 

5
Ditinjau dari tempat penelitian, jenis penelitian terbagi atas, penelitian lapangan (field 

research), penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian laboratorium (laboratory 
research). Lihat, Ismal Suardi Wekke, dkk., Metode Penelitian Sosial, h. 11.  
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berupaya menelusuri dan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di Pondok 

Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.   

c. Tujuan Penelitian
6
 

Ditinjau dari segi tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian 

dasar (basic research). Penelitian dasar (basic research) merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan atau fakta baru yang sebelumnya 

belum pernah diketahui.
7
 Penelitian ini merupakan penelitian dasar (basic 

research) oleh karena bertujuan untuk meneumakan fakta tentang nilai-nilai 

akhlak yang terdapat pada Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad Kecamatan 

Ma’rang Kabupaten Pangkep..    

d. Tingkat kealamiahan
8
 

Ditinjau berdasarkan tingkat kealamihannya, penelitian ini merupakan 

penelitian survey. Penelitian survey merupakan  bertujuan untuk mendapatkan 

data yang alamiah (bukan buatan).
9
  Penelitian ini berjenis penelitian survey oleh 

karena bertujuan untuk menemukan data yang aktual dan faktual di lokasi 

penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sehingga 

penting untuk menentukan lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitain yang 

menjadi tempat penelitain peneliti ialah Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.. 

                                                           
6
Ditinjau dari tujuan penelitian, jenis penelitian terbagi atas, penelitian dasar (basic 

research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and 
development). Lihat, Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 4.  

7
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 4. 

8
Ditinjau dari tingkat kealamihan, jenis penelitian terbagi atas, penelitian eksperimen, 

penelitian survey dan penelitian natulistik.  Lihat, Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, 
Kualitatif, R&D, h. 5-6. 

9
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah proses, perbuatan dan cara mendekati suatu objek. 

Secara terminologi, pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.  Pendekatan 

dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang
10

, cara berpikir, 

atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.
11

 Secara singkat, 

pendekatan dapat diartikan sebagai perspektif yang digunakan dalam membahas 

dan menyelidiki sebuah objek penelitian.
12

  

Pendektaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

keilmuan yang memilki  relevansi akademik dan latar belakang keilmuan. 

Meskipun demikian, peneliti juga menggunkan pendekatan interdisipliner atau 

multidisipliner.
13

 

a. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir ialah pendekatan yang digunakan berdsarkan perangkat-

perangkat keilmuan tafsir yang membantu untuk mencapai pemahaman terhadap 

suatu ayat. Perangkat keilmuan yang dimaksudkan ialah misalnya, ilmu asba>b al-

nuzu>l,14 ilmu muna>sabah,15 ilmu-ilmu bahasa Arab, dll. Pendekatan ini digunakan 

untuk menganalisis QS. al-Nah}l/16: 19. 

                                                           
10

Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74.  

11
Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2009) h, 76.  

12
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 

(Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

13
Pendekatan interdisipliner ialah pendekatan yang menggunakan berbagai tinjauan 

berbagai sudut pandang keilmuan serumpun yang relevan. Sedangkan pendekatan multidispliner 

ialah pendekatan yang menggunakan berbagai tinjauan berbagai sudut pandang keilmuan, 

meskipun tidak serumpun. Lihat, Ratu Vina Rohmatika, “Pendekatan Interdispliner dan 

Multidispliner dalam Studi Islam”, Jurnal al-Adyan, No. 1, Vol. 14 (Januari-Juni 2019), h. 117. 

14Asba>b al-Nuzu>l ialah latar belakang turunnya ayat, baik itu berupa pertanyaan atau 

peristiwa. LIhat, Moh. Ali Aziz, Mengenal Tuntas al-Qur’an (Cet. II; Surabya: Imtiyaz, 2015), h. 

34-35. 
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b. Pendekatan Sosiologis 

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang 

berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Secara 

terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi 

adalah komunitas yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses 

yang timbul dari hubungan manusia dalam suatu komunitas. Menurut Bouman, 

sebagaimana dikutip Arif Khoiruddin, mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu 

tentang kehidupan manusia dalam kelompok.
16

  

Upaya penelitian dengan akar pendekatan sosiologis ialah semata-mata 

bukan untuk mencari kebenaran positivistik yang senantiasa melihat konteks, 

tetapi semata-mata melakukan pembacaan objektif terhadap fenomena dan 

realitas sosial. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat respon dan aplikasi 

masyarakat dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan 

pergaulan sosial. Dengan pendekatan sosiologis maka peneliti dapat menemukan 

dari hasil penelitian atas perilaku komunitas masyarakat (lingkungan Pondok 

Pesantren Shohwatul Is’ad) dalam pergaulan sosial hingga menemukan segala 

unsur yang menjadi komponen terjadinya perilaku itu agar dapat ditangkap 

makna dan nilai-nilai  yang melekat dari sebuah fenomena yang diteliti.
17

 

C. Sumber Data 

                                                                                                                                                               
15Muna>sabah ialah kemiripan atau kesesuaian yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam 

al-Qur’an, baik itu kemiripan pada surah maupun ayat-ayatnya, yang memilki kaitan makna 

antara satu dengan lainnya. Lihat, Abd. Muin Salim, Al-Qur’an Sebuah Pengantar (Cet. IX; 

Jakarta: Mazhab Ciputat, 2014) , h. 115.  

16
M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, Jurnal Penelitian 

Islam, Vol. 5, No. 2  (September 2014), h.  395.  

17
Ida Zahrah Adiba, “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”, Jurnal Inspirasi, Vol. 1, 

No. 1 (Januari-Juni 2017), h. 15.  



70 
 

 
 

Sumber  data terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data pokok/utama yang merupakan objek utama dalam 

penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data selain data primer yang 

dapat membantu merumuskan hasil penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh oleh peneliti di lokasi penelitian 

ketika melangsung penelitian. Data primer dapat diperoleh melalu observasi dan 

pengamatan peneliti di lapangan. Di samping itu, data primer juga diperoleh 

malalu metode wawancara dari narasumeber atau informan yang terkait dengan 

penelitian..   

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat membantu 

merumuskan hasil penelitian melalui telaah kepustakaan. Selain itu, data 

sekunder bisa didapatkan melalui metode wawancara dari informan yang tidak 

terkait secara langsung dengan objek dan lokasi penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian  adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis 

dan lebih mudah.
18

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument ialah 

peneliti itu sendiri. Peneliti disebut sebagai human instrument yang berfungsi 

untuk memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan dan menyusun kesimpulan atas penelitiannya.
19

   

                                                           
18

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 

h. 134.  

19
Sugiono, Metode Penelitian Kautitatif, Kualitatif, dan R&D. h. 222.  
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Selain human instrument, Kemudian instrumen sebagai alat bantu adalah 

sarana dalam bentuk benda yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

acuan dokumentasi.
20

 

1. Pedoman observasi, yaitu alat bantu yang digunakan sebagai pedoman 

ketika mengumpulkan data dalam proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara, yaitu alat bantu yang di dalamnya terlampir daftar-

daftar pertanyaan yang digunakan saat proses pengumpulan data. 

3. Data dokumentasi, yaitu di dalamnya termuat catatan kegiatan, dan foto 

kegiatan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpalan data merupakan penjelasan tentang metode peneliti 

dalam mengumpulkan dan mencari data. Teknik yang dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data dapat melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, 

dll. 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu maupun kelompok di lokasi penelitian. Dalam 

pengamatan ini, peneliti mencatat dan merekam aktivitas dan kegiatan di lokasi 

penelitian, baik dengan cara terstruktur, maupun semi terstruktur, sebagai non-

partisipan atau partisipan utuh.
21

  

2. Metode Wawancara 

                                                           
20

Lihat Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 

2005), h. 25. 

21
John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Mixed (Cet III: Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013), h. 267.  
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Wawancara (interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan 

muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara juga 

dipandang sebagai percakapan di mana pewawancara mengajukan pertanyaan 

kepada partisipan.
22

 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi 

terstruktur
23

 dan tidak terstruktur, wawancara kelompok fokus serta wawancara 

online.
24

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. 

Untuk mendapatkan informasi dan data, maka peneliti akan melakukan 

wawancara kepada pimpinan pondok, kepala sekolah, pembina, staf dan guru-

guru, serta santri Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan bertambahnya informan sesuai dengan keadaan, situasi 

dan kondisi ketika melangsungkan penelitian yang terkait langsung dengan 

aktivitas dan kegiatan di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. 

F. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian. 

Data yang dikumpulkan diolah, dan disajikan untuk membantu peneliti 

menjawab permasalahan yang ditelitinya.
25

 Dalam penelitian ini, digunakan 

teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu 

                                                           
22

Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 101.  

23
Menurut Sigoyono, wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang di dalam 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan maksud 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya.  Lihat, Sugiono, Metode Penelitian Kautitatif, Kualitatif, dan R&D., h. 

233. 

24
Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi, h. 111.  

25
Rohmad Qomari, “Teknik Penelusuran Data Kuantitatif dalam Penelitian 

Kependidikan”, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol. 14, No. 3 (Sepetember-Desember 

2009), h. 1.  
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penyajian data/data display, reduksi data/data reduction, verifikasi/verivication, 

dan penarikan kesimpulan/conclusion drawing.
26

 

1. Reduksi data 

Secara etimologi, kata reduksi atau reduction berarti pengurangan, 

susutan, penurunan, atau potongan. Dalam teknik ini dimaksud dengan reduksi 

adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi 

esensi makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan bentuk 

analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyortir, memusatkan, 

menyingkirkan, dan mengorganisasi data untuk disimpulkan dan diverifikasi.
27

 

Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan penggunaan bahasa dari 

hasil penelitian agar mudah dipahami. Hal ini bertujuan untuk membuat hasil 

penelitian menjadi sederhana dan tidak berbelit-belit. Data-data yang tingkat 

akurasinya rendah, akan disederhanakan atau dibuang sehingga tujuan penelitian 

sesuai dengan sasarannya.   

2. Penyajian Data (Display Data) 

Pada penelitian kualitatif, reduksi data dapat dilakukan dengan membuat 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
28

 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh disusun secara sistematis dan 

dijelaskan secara naratif sehingga dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh dari hasil penelitian. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan untuk menggunakan bagan, flowchart, dll. 

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan 

                                                           
26

Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi, h. 152.  

27
Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi, h. 152. 

28
Sugiono, Metode Penelitian Kautitatif, Kualitatif, dan R&D., h. 349. 
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Penarikan  kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan 

informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan verifikasi dalam penelitian 

adalah penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksperimen untuk 

menentukan kebenaran atau pembenaran rasional terhadap hipotesis.
29

 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada.
30

 

                                                           
29

Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi, h. 161. 

30
Sugiono, Metode Penelitian Kautitatif, Kualitatif, dan R&D., h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Pendirian Pondok Pesantren Modern Islam Shohwatul Is’ad berawal dari 

cita-cita keluarga Drs. H. Masrur Makmur Latanro yang memiliki latar belakang 

pengusaha untuk mewakafkan dari sebagian harta yang diperolehnya untuk 

membuka lembaga pendidikan pesantren. Sudah beberapa pesantren dikunjungi 

bapak Masrur, dan beliau sendiri alumni sebuah pesantren di Indonesia. Namun, 

dari sekian pesantren yang menjadi preferensi, tidak satupun yang dipilih untuk 

mewujudkan cita-citanya tersebut. 

Sampailah beliau di PPMI Assalaam yang terletak di Pabelan-Gonilan 

Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah. Pondok ini bukan hanya menjadi tempat studi 

lanjut bagi putri beliau, tetapi gayung bersambut menjadi pilihan utama model 

pesantren yang akan beliau wakafkan kepada ummat. Diskusi, sharing dan dialog 

dilakukan dengan berbagai elemen pondok, KH. Mu’inuddinilllah, H. Ahmad 

Syamsuri MM, Bapak Munawir dari unsur Pimpinan demikian pula Ketua dan 

Wakil Ketua Yayasan Pengajian Islam Surakarta (YMPIS) yang membawahi 

PPMI Assalaam. 

H. Masrur yang berasal dari Sulawesi Selatan tampaknya sudah bulat 

tekad untuk mendirikan pondok pesantren di tanah kelahirannya tersebut dengan 

menjadikan PPMI Assalaam sebagai model, baik dari segi manajemen maupun 

warna keilmuan yang dikembangkannya. Meskipun pondok pesantren sudah 

banyak berdiri di Sulawesi Selatan akan tetapi, kebanyakan pesantren yang lebih 

identik dengan pondok salaf dan atau tidak terlalu memprioritaskan santrinya 

dalam menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi modern. Bagi H. Masrur yang 
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saat ini berdomisili di Bali, pondok pesantren yang akan beliau wakafkan adalah 

pondok pesantren terpadu. Artinya, pesantren yang mampu memadukan antara 

ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu keakhiratan dengan ilmu-

ilmu keduniaan. 

Dari sudut pandang PPMI Assalaam dan YMPIS, bahwa pendirian ponpes 

baru di manapun merupakan aset yang sangat mulia di sisi Allah swt. Di 

dalamnya ada tafaqquh fiddin, ada dakwah dan ada ukhuwah islamiyah. 

Sambutan positif tersebut diwujudkan dalam bentuk kunjungan tim kecil 

Yayasan ke lokasi di Jalan Poros Padang Lampe Km. 3 Patung Jeruk, Kelurahan 

Ma’rang, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, 

yang terdiri dari ketua dewan pembina, pengurus YMPIS dan mudir PPMI 

Assalaam. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk menyaksikan lahan seluas kurang 

lebih 8,3 hektar. 

Proses pembicaraan panjang antara pihak H. Masrur yang sudah 

mendirikan Yayasan Shohwatul Is’ad dan YMPIS berakhir dengan 

ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak untuk 

bersama-sama mendirikan ponpes di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi 

Selatan, yang di kemudian hari dalam Lokakarya tanggal 8 Februari 2006 resmi 

yang di beri nama Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Shohwatul Is’ad. 

Lembaga pendidikan pertama yang didirikan adalah SMP Islam Terpadu 

Shohwatul Is’ad. Pendirian SMA Islam terpadu kemudian menyusul pada tahun 

2012.
 1

 

Sejak awal berdirinya hingga sekarang, sudah terdapat tujuh pengaush 

yang bertanggung jawab mengelola Pondok Peantren Shihwatul Is’ad sebagai 

berikut. 

                                                 
1
Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023.  
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a. KH. Dalhari Nuryanto (2006 - 2008) 

b. H. Abdul Rahman Umar, Lc., MA. (2008 - 2010) 

c. Asa Zain Mustaqim (2010 - 2012) 

d. H. Abdul Rahman Umar,Lc., MA. (2012 - 2013) 

e. H. Yamang Bin Sahibe, Lc. M. Sy. (2013 – 2015) 

f. Dr. Hatta Abdul Fatta, Lc. (2015 – 2017) 

g. Ramli Bakka, Lc., M.A. (2017 – Sekarang) 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad memiliki motto ‚Santri Berprestasi, 

Beriman dan Bertaqwa Serta Mandiri Yang Memiliki Jiwa Kewirausahaan‛  

dengan visi‛ Terwujudnya Insan Ulul Albab Yang Berkomitmen Terhadap 

Kemajuan Umat‛. Visi tersebut kemuadian diimplenmentasikan dengan misi 

yang terdiri atas tiga butir poin, yaitu: 

a. Menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, 

kemandirian dan berdaya saing tinggi.  

b. Mengembangkan sistem kerja pondok pesantren dengan berbasis pada 

manajemen profesional yang Islami 

c. Menciptakan suasana kehidupan yang tertib, aman dan damai serta penuh 

keteladanan (QS. 56 : 26,  QS. 9 :105, QS. 67 : 2) 

d. Meningkatkan citra positif lembaga pendidikan pondok pesantren yang 

berwawasan sains dan teknologi informasi, kewirausahaan serta berbudaya 

Islami. (QS. 39 : 18) 

e. Meneyelenggarakan usaha-usaha kaderisasi untuk kemajuan ummat menuju 

masyarakat madani (At-Taubah : 122) 

Visi dan misi tersebut bertujuan untuk, 1) Membentuk kader-kader Ulul 

Albab; 2). Mengembangkan sikap hidup modern berdasarkan al-Qur’an dan As-
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sunnah; dan 3) Mendidik santri untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan 

dan teknologi, life skill dan jiwa kewirausahaan. 

3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad ialah sebagai 

berikut. 

a. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren : 

- Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. (Penasehat Pondok Pesantren) 

- Prof. Dr. AGH. Halide (Dewan Pakar) 

- dr. Hasanuddin Ishak, Ph.D.(Dewan Pakar) 

- Dr. Das’ad Latif, S.Ag., M.Si.(Dewan Pakar) 

- Drs. H. Masrur Makmur Latanro, M. Pd. I(Pendiri dan Pembina Yayasan) 

- H. Yusring Sanusi Baso, S.S., M.Sc. (Ketua Yayasan Shohwatul Is’ad) 

- Dr. H. Muh. Hatta Abdul Fatta, Lc., M.A.(Wakil Yayasan) 

- H. Yamang Bin Sahibe, Lc. M. Sy.(Wakil Yayasan) 

- Arif Rohman, SH. (Wakil Yayasan) 

- Ir. Abd Kadir (Wakil Yayasan) 

- H. Ramli Bakka, Lc. M.A.(Kyai Pondok) 

- Ady Mulya Aziz, S. Kom.(Sekretaris Yayasan) 

- DR. Ikhwan, S. Hum., M.Hum.(Ketua Komite) 

b. Direktur Umum/Pimpinan Pondok : Muhammad Mukhlis, Lc., M.A. 

c. Sekretaris Pondok    : Sunandar, S.Pd.I 

d. Kepala Keuangan    : Nadrah Masnaini, S.E., S.Pd. 

e. Kepala SMA     : Syamsuddin, S.Pd., M.M. 

f. Kepala SMP     : Muhammad Galib, S.Pd. 

g. Kepala Kesantrian Putra   : Abdul Wajid, S.S. 

h. Kepala Kesantrian Putri   : Heriyanti, S. Hum., M. Hum. 
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i. Kepala Umum dan Rumah Tangga : Abdul Wahid, A.Md. 

j. Kepala SDM dan Litbang   : Ady Mulya Aziz, S.Kom. 

k. Kabag Humas, Kendaraan dan Security : Muhammad Taufiq Supriyanto 

l. Unit Bisnis Pengolahan Pangan dan Bisnis Peternakan: Syaiful Azmi, S.Ked. 

m. Kasubag Dapur Santri   : Alwiyana 

n. Kasubag Kemasjidan   : Ishak Abdul Azis, Lc. 

o. Kepala Pustakawan   : Musdalifah, S.IP. 

4. Sarana dan Prasarana 

Berikut sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad. 

 Luas Bangunan/Tanah    : 8.000 m² / +11,3 Ha. 

 Perpustakaan Utama     : 2 Ruangan 

 Laboratorium      : 4 Ruangan 

 Kantin dan Warung Santri    : 3 Tempat 

 Guest Home/Wisma/Ruang Menginap Tamu : 2 Unit  

 Gedung Sekolah     : 18 Ruangan 

 Poskestren      : 2 Ruangan 

 Lapangan Bola      : 1 Buah 

 Lapangan Volly     : 1 Buah  

 Lapangan Basket     : 2 Buah 

 Lapangan Bulu Tangkis    : 4 Buah 

 Lapangan Takraw     : 1 Buah 

 Lapangan Tenis Meja     : 4 Buah 

 Kantor Administrasi dan Tata Usaha   : 2 Ruangan 

 Kantor/Ruang Guru     : 2 Ruangan 

 Laboratorium Multimedia    : 1 Ruangan   
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 Masjid (Buq’atul Ilmi)    : 1 Unit  

 Kolam Renang     : 1 Unit  

 Laboratorium/Pengolahan Pangan   : 1 Init 

 Kamar Mandi dan Toilet    : 77 Buah 

 Wisma       : 2 Buah 

 Perumahan Pondok     : 17 Buah 

 Asrama       : 4 Gedung  

 Kendaraan/Mobil Operasional   : 8 Unit 

 Auditorium 

5. Kegiatan dan Program Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

a. Kerjasama Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Terdapat beberapa kerjasama yang telah dijalin oleh Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad dengan beberapa pihak, seperti lembaga pemerintahan, lembaga 

pendidikan dan lembaga keuangan. Kerjasama sama yang telah dijalin oleh 

Pondok Pesantren Shihwatul Is’ad antara lain dengan, Kementerian Agama Pusat 

(2010), Kementerian Pendidikan Nasional Pusat (2011), Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pangkep (2006), Pemerintah Daerah Provinsi (2006), Dinas 

Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kab. Pangkep (2006), Dinas Pendidikan Olah 

Raga dan Pemuda Provinsi (2006), Kecamatan Ma’rang Kab. Pangkep (2006), 

Pondok Pesantren Modern Assalam Solo (2010), Boarding School IC Serpong 

Tangerang (2012), PPMI Assalam (2015), Bank Indonesia (2017), Nusantara 

Foundation (2018), dan Universitas Politeknik Pertanian Kab. Pangkep (2022). 

b. Kelembagaan Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

1) Pendidikan Formal 

Pondok Pesantren Shihwatul Is’ad memilki dua jenjang pendidikan formal 

yaitu SMP-IT dan SMA-IT. Pendidikan formal mengadopis kurikulum nasional, 
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kurikulum kepondokan dan kurikulum kewirausahaan. Penggabungan tiga 

kurikulum ini bertujuan agar santri selain menguasai ilmu agama dan umum, juga 

mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya dalam bidang 

kewirausahaan dan agrobisnis.
2
  

2) Organisasi Kesiswaan 

Terdapat sembilan organisasi kesiswaan yang ada dilingkingan Pondok 

Pesantren Sohwatul Is’ad, antara lain:  

 Osis (2006)
3
 

  Pramuka (2007) 

 Jurnalistik (2010) 

 English Camp. (2010) 

 Arabic Camp. (2010) 

  Poskestren (2013) 

  OP3MISI (2013) 

 Kewirausaahaan dan Agrobisnis (KDA) Mandiri 

3) Unit Usaha  

Terdapat tiga bidang usaha yang dikelola di Pondok Pesantren Shihwatul 

Is’ad, yaitu pertanian, peternakan dan unit usaha toko. 

a) Unit Pertanian terdiri atas: 

 Pertanian Jambu Mente 

 Pertanian Mangga  

 Pertanian Jeruk Pangkep 

 Pertanian Rambutan  

b) Unit Usaha Peternakan terdiri dari 

                                                 
2
Muhammad Galib (37 tahun), Kepala Sekolah SMP-IT Shohwatul Is’ad, Kabupaten 

Pangkep, Wawancara, 12 Februari 2023. 

3
Dalam kurung merupakan tahun berdirinya oraganisasi.  
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 Peternakan Ayam Kampung  

 Peternakan/Budidaya Ikan Lele Jumbo 

 Peternakan Sapi 

c) Unit Usaha Toko terdiri dari atas: 

 Toko Nawaf Nabil yang menyediakan keperluan sehari-hari santri, 

pembina dan staf. 

 Pengolahan Pangan  

4) Program Kesantrian  

a) Program Unggulan 

Terdapat lima program unggulan Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad antara lain 

 Program Tahfizd Qur’an 30 Juz yang berkelanjutan selama 6 tahun 

 Program Tembus ke Universitas Negeri terbaik 

 Program Tembus ke Universitas Timu Tengah 

 Program Kurikulum Kewirausahaan dan Agrobisnis 

 Program Ekstrakulikuler Akademik dan Non Akademik yang 

berkelanjutan 

b) Program Khusus 

Terdapat lima program khsusus di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

antara lain 

 English Camp 

 Tahfizh Camp 

 Bimbingan Olimpiade 

 Bimbingan Kelas Timur Tengan 

 Bimbingan Karya Tulis Ilmiah 

c) Kegiatan Ekstrakulikuler 
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Kegiatan ekstrakulikuler di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad terdiri dari 

ekstrakulikuler akademik, olahraga, seni dan kepanduan. 

 Kegiatan ekstrakulikuler akademik antara lain, matematika, fisika, 

biologi, kimia, desain grafis, sinematografi, bahasa Arab. 

 Kegiatan ekstrakulikuler olahraga antara lain, sepakbola, basekt, futsal, 

renang, panahan, berkuda, bulutangkis, tenis meja, bela diri, masak dan 

pengolahan pangan. 

 Kegiatan ekstrakulikuler kepanduan antara lain, Pramuka dan Palang 

Merah Remaja (PMR). 

 Kegiatan ekstrakulikler seni antara lain, kasidah, tari, dan drama. 

d) Program Pengembangan Diri dan Ledership 

Terdapat tiga program pengemangan diri di Pondok Pesantren Shohwatul 

Is’ad yaitu OP3MISI, SAF (Shohwatul Is’ad Art Festival) dan POSSI (Pekan 

Olahraga Santri Shohwatul Is’ad) 

e) Kegiatan Diluar Program Pesantren 

Kegiatan diluar program pesantren merupakn kegiatan yang biasanya 

dirangkaikan dengan momen tertentu. Kegiatan ini umumnya berkaitan atau 

melibatkan pihak diluar pondok pesantren, seperti acara ta’ziah (pembacaan al-

Qur’an bagi orang meninggal), bakti sosial khususnya ketika terjadi bencana, 

peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., peringatan Isra’ Mi’raj, berbagi buka 

puasa di bulan Ramadan, dll.
4
 

5) Kegiatan dan Rutinitas Harian Santri 

Kegiatan harian dan rutinitas santri Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

                                                 
4
Muhammad Ali Imransyah (42 tahun), Kepala Divisi Humas PPMI Sohwatul Is’ad, 

Wawancara, Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 
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Tabel: Jadwal Rutinitas Santri Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

Waktu Kegiatan/Aktivitas 

04.00 Salat Tahajjud 

04.50 Salat Subuh Berjamaah 

05.15 Tahfiz Qur’an/Setoran Hafalan 

06.00 Sarapan Pagi dan Mandi (Persiapan Sekolah) 

07.00 Berangkat ke Sekolah 

07.00 Sekolah Formal 

12.45 Salat Dzuhur Berjama’ah  

13.00 Makan Siang 

14.00 Eksatrakulikuler/Bimbingan Belajar/Klinik 

Mapel/Program Khusus/Istirahat 

15.10 Salat Asar Berjamaah 

15.45 Ekstrakulikuler/Olahaga Bebas 

17.00 Persiapan Salat Magrib 

18.10 Salat Magrib Berjamaah 

18.50 Makan Malam 

18.20 Salat Isya Berjamaah 

19.50 Belajar Malam/Kajian/Program Khusus/Bimbingan 

Belajar 

21.00 Brifing dan Arahan dari Pembina 

22.00 Tidur Malam 

Semua kegiatan santri di atas di bawah kontrol pembina. Sebagai 

pengganti orang tua di pesantren, pembina bertugas memastikan santri shalat 

jamaah di masjid, memastikan santri bisa mengaji, ceramah dan berbahasa asing, 

mengajarkan kepada santri tata cara ibadah, dll. Oleh karena itu, pembina 
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merupakan sosok yang paling bertanggung jawab terhadap santri dari segi 

pembinaan moral, akhlak dan kontrol terhadap pengembangan inteluktualitas.
5
 

B. Aplikasi Nilai Akhlak dalam QS al-Nah}l/16: 90 di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad Kabupaten Pangkep 

Tiga perintah dan tiga larangan yang terdapat dalam QS al-Nah}l/16: 90 

merupakan bagian norma-norma sosial dan moralitas yang merupakan bagian dari 

petunjuk al-Qur’an. Nilai moral dan akhlak yang terkandung dalam QS. al-

Nah}l/16: 90 ialah berlaku adil, berbuat baik, memberi bantuan serta larangan 

melakukan kezaliman, kerusakan dan permusuhan. 

1. Berlaku adil dan berbuat baik  

Firman Allah swt yang memerintahkan manusia untuk berbuat al-‘adl 

(adil) dan al-ih}sa>n (kebaikan) dipahami berbeda oleh para ulama tafsir. Sebagian 

memahami perintah berbuat adil (al-‘adl) dan kebaikan (al-ih}sa>n) merupakan 

manifestasi dari pelaksanaan syariat Islam. Al-‘adl merupakan perintah untuk 

melakasanakan syariat yang wajib, sementara al-ih}sa>n merupakan anjuran untuk 

menjalankan amalan-amalan yang sunnah. 

Dalam pengertian yang berbeda, berdasarkan riwayat yang dinukil Ibnu 

‘Abbas, sahabat yang memilki otoritas dalam bidang tafsir, menyebutkan bahwa 

al-‘adl merupakan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan al-ih}sa>n 

merupakan perwujudan dari persaksian tersebut dengan menjalankan segala 

perintah-Nya yang bersifat fardu.  

Pelaksanaan syariat yang wajib di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad 

terimplementasi dengan pelaksanaan salat fardu berjamaah oleh santri, pembina,  

dan staf pondok pesantren.  Selain itu, terdapat pula kegiatan lain baik yang 

                                                 
5
Muhammad Ali Imransyah (42 tahun), Kepala Divisi Humas PPMI Sohwatul Is’ad, 

Wawancara, Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 
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wajib maupun yang bersifat sunnah, terlaksana secara rutin di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad. 

Pelaksanaan kegiatan qurban, salat tahajjud, salat duha, puasa senin dan 

kamis, serta puasa-puasa sunnah lain (puasa arafah, puasa syawal, dll) merupakan 

bagian dari implementasi al-’adl dan al-ih}sa>n di Pondok Pesantren Shohwatul 

Is’ad.
6    

Adapun jika bertolak pada pendapat yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas 

bahwa al-‘adl merupakan bentuk tauhid atas keesaan Allah swt. maka hal ini 

dapat diukur implementasinya pada syarat –beragama Islam- yang ditetapkan 

oleh pihak Pondok Pesantren pada saat penerimaan pembina maupun santri. 

Adanya syarat ini dapat dijadikan sebagai tolah ukur serta mengakomodasi 

bahwa al-‘adl berdasarkan definsi ini, teraplikasi di Pondok Pesantren Shohwatul 

Is’ad. Hal ini juga ditunjukkan secara faktual bahwa semua santri, pembina, staff 

dan guru di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad beragama Islam.
7
   

Pengertian al-‘adl bahwa persaksian tiada Tuhan selain Allah sangat 

berkiatan dengan syarat beragama Islam yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad. Hal ini sebagaimana syahadat (persaksian bahwa tiasa Tuhan 

selain Allah) merupakan tiang dari keislaman seseorang. 

ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِِِ بْنِ أَبِ الَْْعْدِ، عَنْ يزَيِدَ  حَدَّ
سْلََمُ عَلَى خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لََ إِلوََ  بْنِ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " بُنَِِ الِْْ

)روه  ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ إِلََّ الُله  ، وَإِقَامِ الصَّلََةِ 
8احمد(

 

                                                 
6
Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

7
Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

8
Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ambal, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin H}anbal, Juz VIII (t.tp: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M/ 1421 H), h. 417. 
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Artinya:  

Menceritakan kepada kami Waki>’, dari Sufya>n, dari Mans}u>r, dari Sa>lim bin 

Abi> al-Ja’d, dari Yazi>d bin Basyi<r, dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Islam 

dibangun atas lima pilar, kesasian tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, 

menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan (HR 

Ahmad) 

Semnetara ulama yang lain, seperti Sayyid Qutub, tidak memahami al-

‘adl dan al-ih}san sebagai perintah dalam bentuk ritual ibadah tertentu. Dalam 

pemahamanya, Qutub menyebut bahwa al-‘adl dan al-ih}sa>n justru mengarah 

kepada  makna sosial. Al-‘Adl dalam pemahaman Qutub ialah bentuk tolerasni 

kepada sesama. Al-‘Adl merupakan norma yang harus membentuk sebuah 

masyarakat, tidak peduli suku, ras dan agama, semuanya harus diperlakukan 

seimbang dan sama rata.
 9

 Lebih rinci, dapat dipahami bahwa al-‘adl ialah 

memberikan hak kepada orang lain sebagaimana mestinya  

Al-Ih}sa>n dalam pengertian Qutub, merupakan pengertian yang bermakna 

secara sesologis. Dalam kehidupan pondok pesantren secara umum, pengertian 

ini sangat sifnifikan. Begitupun di Pondok Pesantren Shihwatul Is’ad. Kehidupan 

di Pondok Pesantren merupakan kehidupan yang sosiologis, sangat sulit bertahan 

secara individual.
10

 

Di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad, berbuat baik (al-ih}sa>n) dapat di 

telusiri pada kehidupan santri yang egaliter. Bahwa setiap santri mendapatkan 

mendapatkan hak yang sama, pendidikan, konsumsi, dll,  serta sanksi yang sama 

pula atas suatu pelanggaran merupakan bagian al-ih}sa>n yang teraplikasi di 

                                                 
9
Sayyid Qut}ub, Fi> Z|ila>l al-Qur’a>n, Juz IV, h. 2190  

10
Achmad Shochbat (35 tahun), Guru PPMI Shohwatul Is’ad, Wawancara, Kabupaten 

Pangkep, 11 Fevruaru 2023 
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Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad.
11

  Yang paling penting ialah santri merasa 

tidak dibedakan dengan santri yang lain oleh guru dan pembina.
12

   

Selain itu, diajarkannya budaya cium tangan, sopan santun, dll,
13

 dalam 

rangka menghormarti guru, menurut peneliti, juga termasuk bagian al-ih}san 

dalam pengertian Qutub. Guru dan pembina mempunyai hak untuk dihormati. 

Oleh sebab itu, budaya sebagaimana disebut di atas, merupakan bentuk 

penghormatan tehafap guru.  

2. Memberi Bantuan 

I<ta>’i z\i> al-qurba> (memberi bantuan kepada kerabat) oleh al-Ma>turi>di> 

dipahami sebagai memberi bantuan sedekan, diluar dari dari sedekah yang wajib 

(zakat).
14

 Meskipun demikian, i>ta>’i z\i> al-qurba> tidak hanya dipahami sebagai 

sebagai pemberian bantuan fisik dan jasa. Akan tetapi kalimat ini dapat 

bermakna lebih jauh bahwa menyambung tali silaturahim juga termasuk dalam 

makna ayat ini.
15

  

Pemberian bantuan fisik (uang dan barang) teraplikasi dengan adanya 

kegiatan bakti sosial yang biasa dilakukan oleh santri. Kegiatan bakti soisal 

biasanya dilakukan kepada masyararakt sekitar lingkungan pondok pesantren 

serta pada momen tertentu, seperti terjadi bencana. Santri biasanya 

mengumpulkan pakaian bekas yang layak pakai untuk disumbungkan kepada 

korban bencana selain daripada bantuan dana dan barang-barang tertentu.  

                                                 
11

Achmad Shochbat (35 tahun), Guru PPMI Shohwatul Is’ad, Wawancara, Kabupaten 

Pangkep, 11 Fevruaru 2023 

12
A. Muflih (16 tahun), Santri PPMI Shohwatul Is’ad, Wawancara, Kabupaten Pangkep, 

12 Februari 2023. 

13
Muhammad Basir (42 tahun), Guru Aqidah Akhlak PPMI Shohwatul Is’ad, 

Wawancara, Kabupaten Pangkep, 12 Februri 2023. 

14
Muh}ammad bin Muh}ammad bin Mah}mu>d Abu> Mans}u>r al-Ma>turi>di>, Ta’wi>la>t Ahl 

Sunnah, Juz VI (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005 M/ 1426 H). h. 558. 

15
Abu> al-H}asan ‘Ali> bin Muh}ammad al-Ma>wardi, al-Nukat al-‘Uyu>n, Juz III (Beirut: Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 209. 
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Sementara bantuan jasa biasanya berupa pembacaan al-Qur’an pada acara hajatan 

warga sekitar maupun pada acara kematian.
16

 

Kegiatan seperti ini secara otomatis memupuk tali sliaturahim antara 

warga sekiatr dengan Pondok Pesantren. Di samping itu, beberapa kegiatan yang 

melibatkan Pondok Pesantren Shihwatul Is’ad dan warga sekitar, seperti 

peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., menunujkkan hubungan harmonis 

antara penghumi Pondok Pesantren dengan warga sekitar.
17

 

3. Larangan berbuat Keji, Kerusakan dan Permusahan  

Setelah menyebutkan tiga perintah, yaitu berlaku adil, berbuat baik dan 

menyambung tali silaturhim, Allah swt. merinci tiga larangan yang harus 

dihindari oleh manusia, yaitu al-fah}sya>, al-munkar dan al-bagyu.  Al-Zuhaili> 

menguraian penjelasan tentang ketiga larangan tersebut dengan menyebut bahwa 

al-fah}sya> ialah sesuatu yang diharamkan oleh syariat agama, seperti berzina, 

mencuri, dll. Sementara al-munkar dalam pandangan al-Zuh}aili> ialah sesuatu 

yang dinilai buruk oleh syariat dan akal. Adapun al-bagyu ialah melanggar hak-

hak dan menzalimi orang lain. Al-Zuh}aili berkesimpulan bahwa al-fah}sya>, al-

munkar, dan al-bagyu merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh syariat dan 

akal.
18

  

Pengertian fahsya>’ yang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat 

agama, khsusunya kemasiatan (berzina) merupakan larangan yang mutlak di 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. Antara santri laki-laki dan perempuan 

memilki aturan yang sangat ketat sehingga hampir tidak mungkin bertemu secara 

                                                 
16

Rafi Ahmad (15 tahun), Santri PPMI Shohwatul Is’ad, Wawancara, Kabupaten 

Pangkep, 11 Februari 2023. 

17
Muhammad Ali Imransyah (42 tahun), Kepala Divisi Humas PPMI Sohwatul Is’ad, 

Wawancara, Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

18
Wahbah al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syar’iyah al-Manhaj, Juz 

XXIV, h, 217-218. 
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fisik.
19

 Meskipun demikian, ditemukan segilintir kasus pacaran antara santri laki-

laki dan perempuan. Namun kasus tersebut tidak signifikan. 

Kasus pacaran juga biasanya disertai dengan pelanggaran lainnya, yaitu 

menyimpan alat elektronik/alat komuniaksi (handphone). Pelanggaran ini 

dikategorikan sebagai munkar. Munkar yang dalam pengertinnya bahwa sesuatu 

yang buruk dalam pandangan syariat agama dan akal (budaya) atau meskipun 

dibenarkan oleh syariat tatapi dilarang oleh akal (budaya) teramsuk munkar. 

Selain menyimpan alat elektronik, bentuk pelanggaran ini yang biasa dijumapai 

pada santri ialah merokok. 
20

  

Jenis pelanggaran ini meskipun tidak termasuk pelanggaran syariat agama 

secara mutlak namun ia termasuk munkar. Dikategorikan sebagai munkar karena 

melanggar dari bagian dari aturan dan tata tertib Pondok Pesantren yang telah 

ditetapkan.  

Adapun al-bagyu, yaitu permusuhan (sesuatu yang merugikan orang lain) 

ditemuakn di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad dalam bentuk mencuri. 

Meskipun kasus pencurian di Pesantren Shohwatul Is’ad tidak signifikan. Bentuk 

lain dari pelanggaran al-bagyu yang banyak ditemakan ialah perisakan, 

penindasan, perkelahian.
21

   

Di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad, perisakan biasa dilakaukan dengan 

menyerang fisik. Sedangkan penindasan biasa terjadi dengan menyuruh sesama 

santri melakukan sesuatu secara paksa meskipun tidak ditemukan kasus yang  

berujung kepada kekerasan fisik. Masih adanya budaya senioritas di Pondok 

                                                 
19

Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 
Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

20
Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

21
Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 
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Pesantren Shohwatul Is’ad merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, adanya 

kelompok-kelompok kecil (geng) dikalangan santri yang selalu ingin 

menunjukkan eksitensi biasa menyebabkan pemicu perselisihan antara santri.
22

 

Meskipun di bawah pengawasan ketat oleh pembina, namun pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan santri masih biasa terjadi. Meskipun juga harus 

diakui bahwa hal seperti ini termasuk dinamika kehidupan Pondok Pesantren 

yang dijumpai di hampir semua Pondok Pesantren.
23

  

 

                                                 
22

Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad, Wawancara, 
Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 

23
Muhammad Galib (37 tahun), Kepala Sekloah SMP-IT Shohwatul Is’ad, Wawancra, 

Kabupaten Pangkep, 12 Februari 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penulusuran dan penelitian secara kepustakaan dan 

lapangan, penelitain ini menghasilkan kesimpuan sebagai berikut 

1.  Nilai akhlak merupakan dorongan yang tertanam dalam jiwa dan menjadi 

landasan bagi perbuatan-perbuatan yang menghasilkan perbuatan yang 

terpuji sesuai dengan prinsip akal dan budi, sertanorma agama agama. 

2.  Nilai akhlak yang terkandung dalam QS. al-Nah}l/16: 90 ialah berupa tiga 

perintah tiga perintah, yaitu berlaku adil, berbuat baik dan menyambung 

tali silaturhim, serta  tiga hal yang dilarangan oleh Allah untuk selalu kita 

lakukan diantaranya, 1) fah}sya’ yaitu  melarang segala perbuatan yang 

keji, yaitu salah dalam pergaulan dan mengarah pada zina; 2) munkar 

yaitu segala perbuatan buruk dan segala tingkah laku manusia yang 

melanggar norma agama dan akal; dan bagyu atau aniaya yaitu segala 

perbuatan yang merugikan orang lain atau menganiayadan. Tiga perintah 

dan tiga larangan tersebut merupakan bagian norma-norma sosial dan 

moralitas yang merupakan bagian dari petunjuk al-Qur’an. 

3. Nilai-nilai akhalak yang terdapat pada QS. al-Nah{l/16: 90 secara umum 

teraplikasi di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. Meskipun terdapat 

beberapa penyimpangan dari  tiga larangan yang terdapat pada QS. al-

Nah}l/16: 90 tersebut. Aplikasi dari nilai akhlak di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad dapat ditemukan melalui, 1) Pelaksanaan syariat yang 

wajib di Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad terimplementasi dengan 

pelaksanaan salat fardu berjamaah oleh santri, pembina, pondok dan staf 
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pondok pesantren.  Selain itu, terdapat pula kegiatan lain baik yang wajib 

maupun yang bersifat sunnah, terlaksana secara rutin di Pondok Pesantren 

Shohwatul Is’ad. Pelaksanaan kegiatan qurban, salat tahajjud, salat duha, 

puasa senin dan kamis, serta puasa-puasa sunnah lain (puasa arafah, puasa 

syawal, dll) merupakan bagian dari implementasi al-’adl dan al-ih}sa>n di 

Pondok Pesantren Shohwatul Is’ad. 2). Pemberian bantuan fisik (uang dan 

barang) teraplikasi dengan adanya kegiatan bakti sosial yang biasa 

dilakukan oleh santri. Kegiatan bakti soisal biasanya dilakukan kepada 

masyararakt sekitar lingkungan pondok pesantren serta pada momen 

tertentu, seperti terjadi bencana. Santri biasanya mengumpulkan pakaian 

bekas yang layak pakai untuk disumbungkan kepada korban bencana 

selain daripada bantuan dana dan barang-barang tertentu.  Sementara 

bantuan jasa biasanya berupa pembacaan al-Qur’an pada acara hajatan 

warga sekitar maupun pada acara kematian. Adapun tiga larangan yang 

disebut pada QS. al-Nah}l/16: 90 terdapat sedikit pelanggaran berupa 1) 

Ditemukan segilintir kasus pacaran antara santri laki-laki dan perempuan. 

Namun kasus tersebut tidak signifikan; 2) menyimpan alat elektronik dan 

merokok; dan 3) Perisakan, penindasan, perkelahian. 

B. Implikasi 

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penanaman  dan edukasi 

tentang nilai-nilai akhak, khususnya kepada generasi muda sebagai tunas harapan 

bangsa dan agama, agar dapat terbentuk tatanan kehidupan yang ideal 

berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Selain itu, penanaman nilai-niali akhlak juga 

menghindarkan dari segala bentuk penyimpangan moral dan pelanggaran 

terhadap norma-norma agama, sosial dan budaya sehingga dapat menjadi 
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individu yang baik dan bersih, serta tercipta  kelompok sosial yang harmonis dan 

rukun. 
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DAFTAR INFORMAN 

1. Muhammad Galib (37 tahun), Kepala Sekloah SMP-IT Shohwatul Is’ad. 

2. Muhammad Mukhlis Halide’(42 tahun) , Direktur PPMI Shihwatul Is’ad,  

3. Muhammad Ali Imransyah (42 tahun), Kepala Divisi Humas PPMI 

Sohwatul Is’ad. 

4. Muhammad Basir (42 tahun), Guru Aqidah Akhlak PPMI Shohwatul 

Is’ad. 

5. Achmad Shochbat (35 tahun), Guru PPMI Shohwatul Is’ad, 

6. Rafi Ahmad (15 tahun), Santri PPMI Shohwatul Is’ad. 

7. A. Muflih (16 tahun), Santri PPMI Shohwatul Is’ad 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pimpinan Pondok Pesantren 

1. Bagaimana latar belakang pendirian PP Sohwatul Is’ad? 

2. Apa tujuan didirikannya PP. Sohwatul Is’ad? 

3. Apa kelebihan pondok pesantren sohwatul Is’ad? 

4. Bagaimana sistem pembejaran di PP. Sohwatul Is’ad? 

5. Apa  saja materi pembelejaran akhkak yang diberikan kepada santri? 

Bagaimana praktiknya? 

6. Apakah ada program/kegiatan pondok yang bersentuhan dengan 

masyarakat? Apa tujuannya? 

7. Bagaimana tingkat perisakan (bullying) sesama santri dilingkungan PP 

Shohwatul Is’ad? 

8. Bagaimana solusi pimpinan erhadap kasus perisakan sesama santri? 

9. Selain kasus perisakan, kenakalan apa  saja yang biasa dilakukan santri? 

10. Apa kendala yang dihadapi dalam mengelola PP Shohwatul Is’ad? 

Pembina/Guru 

1. Apa  saja tugas pembina? 

2. Apa  saja materi pembelejaran akhkak yang diberikan kepada santri? 

Bagaimana praktiknya? 

3. Kegiatan positif apa saja yang biasa dilakukan santri PP Shohwatul Is’ad 

selain dari program pondok?  

4. Bagaimana tingkat perisakan (bullying) sesama santri dilingkungan PP 

Shohwatul Is’ad? 

5. Apa tindakan pembina/guru jika terjadi kasus perisakan sesama santri? 

6. Selain kasus perisakan, kenakalan apa  saja yang biasa dilakukan santri? 



101 

 

7. Apa kendala yang dihadapi dalam memebina/mengajar  santri di  PP 

Shohwatul Is’ad? 

Santri 

1. Kenapa memilih PP Shohwatul Is’ad? 

2. Kegiatan/program/aktivitas apa saja yang disukai dan tidak disukai di PP 

Shohwatul Is’ad? Kenapa? 

3. Apakah pernah/sering memberi/menerima bantuan  teman? Dalam bentuk 

apa saja? 

4. Apa pernah menerima gangguan/mengganggu  (persakan/pemukulan, dll) 

teman?  

5. Apa tidakan yang dilakukan ketika menerima gangguan dari teman? 



 
 

Nomor : B- 2199 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 
Sifat : Biasa 
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal 
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian 

 
Kepada Yth. 
Direktur Pondok Pesantren Modern Islam Shohwatul Is’ad 
di 

Tempat 

 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

 
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar dengan identitas di bawah ini: 

Nama : Awal asri ama 
NIM : 8060020009 
Semester/T.A. : IV (Empat)/T.A. 2022-2023 
Fakultas : Pascasarjana 
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-qur’an dan Tafsir 
Alamat : jl. poros padang lampe km.3 kec. marang kab. pangkep Sulsel 
No. HP. : 085241676535 

 
bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Magister. Dengan judul tesis: Nilai-nilai akhlak dalam Qs. al-
Nahl/16: 90 dan Aplikasinya dipondok pesantren Modern Islam Shohwatul is'ad 
kecamatan ma'rang kab. pangkep. 

 
Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat 
diberi izin untuk melakukan penelitian di Pondok pesantren Modern Islam Shohwatul Is’ad 
selama 1 bulan. 

 
Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

arsip - mahasiswa yang bersangkutan 
- pertinggal 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879 

email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id 

Samata, 31 Januari 2023 

Ketua, 

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si. 
NIP.196005051987031004 

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM  

SHOHWATUL IS’AD 
PANGKEP – SULAWESI SELATAN 

Jl. Poros Padanglampe Km 3 Ma'rang Pangkep Hp. 0821-1114-0100 email: humas.shohid@gmail.com. http://www.shohwatul-isad.sch.id 
 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : 125/K/KP/PPMI-SI/B.1/II/2023 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama  : Muhammad Mukhlis, Lc., MA. 

Jabatan  : Direktur PPMI Shohwatul Is’ad 

   Alamat  : Komp. PPMI Shohwatul Is’ad Kec. Ma’rang Kab. Pangkep  

  Prov. Sulawesi Selatan. 

 

Dengan ini menerangkan bahwa berikut : 

 

Nama   : Awal Asri Ama. 

NIM   : 8060020009  

Fakultas : Pascasarjana  

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  

Alamat  : Jl. Poros Padang Lampe Km.3 Kec. Ma’rang Kab. Pangkep  

  Prov. Sulawesi Selatan. 

No. HP.  : 085241676535. 

 

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren Modern Islam 

Shohwatul Is’ad pada Tanggal 10 Januari 2023 s/d 10 Februari 2023 dalam rangka 

penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Dengan Judul 

Tesis: Nilai-Nilai Akhlak dalam Qs. Al-Nahl/16:90 dan Aplikasinya di Pondok 

Pesantren Modern Islam Shohwatul Is'ad Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. 

 

                                                                                           Pangkep, 13 Februari 2023 M. 

               22 Rajab     1444 H. 

 

Direktur Pondok, 

 

 

 

 

 

Muhammad Mukhlis, Lc., MA. 

NIY. 201007 1 2 009 

 
 
 
  

http://www.shohwatul-isad.sch.id/


 

Wanwanca dengan Direktur PPMI Shohwatul Is’ad (kanan) \ 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 
Wawancara dengan Muhammad Basri (guru aqidah akhalak) (kiri) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

  



 
Wawancara dengan Muhammad Galib (Kepala Sekolah SMP-IT Shohwatul Is’ad) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 
Kegiatan Santri Pesantren Shohwatul Is’ad: Briefing Malam 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 



=

 
Kegiatan Santri: Menghafal al-Qur’an setelah Salat Subuh 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 
Kegiatan Santri: Pengajian Malam oleh Pengasuh Pondok Pesantren 

Sumber: Dokumentasi Penliti  
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