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ABSTRAK

Nama : Zahriani
NIM : 20100120010
Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Abuddin

Nata tentang Pendidikan Modern
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran pendidikan

Islam menurut perspektif Abuddin Nata dan untuk memperoleh data tentang
pemikiran Abuddin Nata terkait pendidikan Islam modern.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik
analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian isi atau
analisis isi (content analysys) yang digunakan untuk menganalisis data berupa
buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, makalah, dan dokumen yang mengandung
pemikiran Abuddin Nata tentang konsep pendidikan Islam modern.

Hasil penelitian menggambarkan pemikiran pendidikan Islam perspektif
Abuddin Nata terkait pendidikan modern ialah salah satu bentuk kesediaan
menghadapi globalisasi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa globalisasi
era modern ini adalah globalisasi budaya, sehingga perlu pendidikan yang
multikultural sebagai respon terhadap pengaruh yang dibawa oleh globalisasi.
Pendidikan Islam kemudian tidak hanya ditujukan pada hubungannya dengan
Tuhan saja, melainkan juga diharapkan mampu membawa manusia untuk
memberikan manfaat yang kepada manusia lain, alam, dan dirinya sendiri.
Pemikiran pendidikan Islam modern perspektif Abuddin Nata ada 3 yaitu: 1)
Humanis-teocentris (konsep pemikiran yang menghendaki adanya keseimbangan
baik dari segi ketuhanan maupun kemanusiaan); 2) Inklusif-pluralis (konsep
pemikiran saling pengertian, menghormati, dan toleran); 3) Multikultural (konsep
pemikiran yang menghendaki pendidikan umum dan pendidikan agama yang
“mengindonesia”. Adapun problem pendidikan Islam modern berdasarkan
pemikiran Abuddin Nata yaitu: a) Masuknya ilmu pengetahuan sekuler dari
bangsa Barat yang membagi ilmu agama dan ilmu umum menjadi dua hal yang
berbeda; b) Adanya perbedaan perspektif dalam menanggapi fenomena alam; c)
Adanya jurang pemisah atau kesenjangan mengenai sumber-sumber ilmu agama
dan ilmu umum; d) Klasifikasi ilmu agama dan ilmu umum menimbulkan
kesalahpahaman. Kemudian, peran lembaga pendidikan Islam dapat
meminimalisir dampak globalisasi: pertama, Pesantren yang tidak lagi hanya
sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam semata, melainkan mulai terbuka
melaksanakan pendidikan yang memadukan antara diniyah (agama) dan non-
diniyah (umum). Kedua, Madrasah dituntut membenahi diri dengan
memperbaharui programnya dengan program yang lebih cerdas berdasarkan
kebutuhan kekinian, baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berlandaskan iman dan taqwa. Ketiga, Sekolah Islam Terpadu kemudian
menjadi salah satu jalan untuk menghilangkan adanya jurang pemisah antara ilmu
umum dan ilmu agama sehingga tetap tecipta manusia yang cerdas akan teknologi
dan informasi tapi tetap berakhlak mulia sesuai tuntunan agama Islam.

Implikasi penelitian ini yaitu pemikiran pendidikan Islam perlu dan harus
terus mengalami pembaharuan, baik dari segi konsep, visi maupun misinya. Hal
ini agar pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan generasi beragama, terdidik,
tapi juga menerima dan mampu mengembangkan segala potensinya disegala
bidang. Jadi, lembaga pendidikan Islam kemudian tidak hanya menciptakan
lulusan ulama saja, tapi juga pemikir, ilmuan, atlet, maupun ahli dibidang
pengetahuan umum agar tetap eksis bersaing di dunia globalisasi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ل Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ّ Ba B be
ت Ta T te
ث Tsa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim j je
ح Ha ḥ ha (dengan titik diatas)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d de
ذ Zal ż zet(dengan titik diatas)
ِ Ra r er
ز Za z zet
س Sin s es
ش Syin sy es dan ye
ص Shad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض Dhad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط Tha ṭ te (dengan titik dibawah)

ظ Dza ẓ zet (dengan titik
dibawah)

ع Ain ᾽ apostrof terbaik
غ Gain g Eg
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k K
ل Lam l ei
ُ Mim m em
ن Nun n en
ٯ Wawu w we
ه Ha h ha
ٲ Hamzah ’ apostrop
ي Ya y ye
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa diberi

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau difton. Vokal tunggal bahasa arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama

م ل Fathah A a
لح Kasrah I i
لم dammah U u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
ىٔ fathah dan ya ai a dan i
مَ wathah dan wau au a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya, berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan

Huruf Nama Huruf Tanda Nama

مٔ …│ لم … fatha dan alif ya a a dan garis di atas
ٔ kasrah dan ya i i dan garis di atas
ام dammah dan wau u u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

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

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya

adalah [h].
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan

dengan sebuah tanda ( ,(�م dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, jika huruf ي) )dengan ber-

tasydid ( (�م diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ,(ي) maka

transliterasinya seperti huruf maddah [i].

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan

huruf ( َل ) aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mupun

huruf qamariah . kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah

yang terletak ditengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata,

ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

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

menurut cara tranliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an),

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersbut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secarah khusus.
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9. Lafz al-jalalah (الله)

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

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

hamzah. Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah

transliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), huruf

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak

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

kapital (AL-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

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

maupun dalam catatan rujukan (JK, DP, CDK, dan DR).1

11. Daftar Singkatan
Swt. = Subahanahuawa ta’ala
Saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
As. = ‘Alaihi salam
KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia
h. = Halaman

1Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah (cet.I; Alauddin Press Jalan
Sultan Alauddin No. 63, 2013), h. 47.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah swt yang diberi 

kelebihan akal pikiran, dan fitrah untuk senantiasa menjaga dirinya dan 

melindungi sesamanya. Manusia pada dasarnya dikaruniai kelebihan dan potensi 

oleh Tuhan. Anugerah ini diharapkan dapat diaktualisasikan dan difungsikan demi 

kemaslahatan umat manusia di dunia. Pemberdayaan akal dan fitrah manusia agar 

mampu berjalan dengan baik, perlu didik dan diberi pengetahuan tentang baik 

buruknya sesuatu. Ilmu dan pendidikan itulah yang nanti menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkan dapat membantu banyak orang dalam hal 

kebaikan. 

Ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah dua hal yang selalu berkaitan. 

Ilmu merupakan seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk memahami 

sesuatu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang objeknya memahami 

dunia secara nyata dan empiris serta proses nya yang ilmiah. Islam sebagai agama 

yang universal dan sempurna, ternyata juga menempatkan pendidikan sebagai 

salah satu elemen penting yang mesti mendapatkan perhatian serius bahkan mesti 

ditempuh oleh umatnya di berbagai lini kehidupannya. Atas dasar itu, Islam 

mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik 

duniawi maupun ukhrawi.1 Al-Qur’an telah menjelaskan banyak ayat mengenai 

pentingnya suatu ilmu sehingga wajiblah manusia itu berjihad dengan menuntut 

ilmu khususnya ilmu agama. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem pembentuk 

karakter seorang muslim tentu memiliki landasan dan acuan yang berperan 

                                                
1Muanif Ridwan, dkk., Studi Analisis tentang Makna Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan 

serta Jenis dan Sumbernya, Jurnal Guthee: Penelitian Multidisiplin, vol. 04 no. 01 (2021), h.31-

54. 
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sebagai fondasi, dan dasar, serta tujuan yang hendak digapai pendidikan Islam. 

Fondasi pelaksanaan pendidikan Islam paling pertama ialah al-Qur’an yakni QS 

al-Alaq/96:1-5 

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ)١اقْرَأْ باِسْمِ رَبِِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ( ٣وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ) ( اقْرَأْ ٢( خَلقََ الِْْ

نسَانَ مَا لَمْ يعَْلمَْ )٤الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ) (٥( عَلَّمَ الِْْ  

 Terjemahnya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.2  

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menunjukkan perintah belajar dan 

pembelajaran. Kata iqra' atau perintah membaca dalam sederetan ayat di atas, 

terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3. Perintah pertama dimaksudkan sebagai 

perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua 

perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa 

dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal 

dengan menggunakan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada 

diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat 

selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap memfungsikan 

segala potensi tersebut.3 

Pendidikan Islam umumnya merupakan sebuah upaya menelaah konsep 

yang kemudian dipahami lalu diwujudkan menjadi sebuah pembelajaran dan 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dirinya sebagai pengamalan 

atas apa yang dipahaminya tentang sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. 

                                                
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Syamil Quran 2009), h. 597. 
3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim; Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunnya Wahyu (Bandung; Pustaka Hidaya, 1997), h. 93. 
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Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar manusia mampu mengetahui 

mana yang baik dan buruk serta mencerdaskan dirinya sehingga mereka mampu 

mengembangkan kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan layak yang kemudian 

akan digunakannya sebagai pedoman kehidupan yang berdampak baik untuk 

dirinya maupun masyarakat lain. Dari tujuan inilah Allah swt menjelaskan 

keistimewaan mereka-mereka yang diberi ilmu pengetahuan seperti Firman-Nya 

dalam QS al-Mujaadilah/58:11 

حُوا۟فِى مْ تَفَسَّ إِذَاقِيلَ لَكُ نُوٓا۟ امَ ذِينَءَ يَُّهَاٱلَّ ُ ٱفْسَحُ سِ فَ مَجَلِ ٱلْ  يأ مْْۖ لَكُ  وا۟يَفْسَحِ ٱللَّّ

ُ ٱلَّذِينَءَا فَٱنشُزُوا۟يَرْفَعِ ٱللَّّ زُوا۟ ذَاقِيلَ ٱنشُ مْ وَٱلَّ وا۟مِنمَنُ وَإِ مَ كُ عِلْ  ذِينَ أوُتوُا۟ ٱلْ

مَلُونَ خَبِير   ُ بِمَاتعَْ  دَرَجتٍٍۚ وَٱللَّّ

Terjemahnya:   

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-
lapanglah dalam majelis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.4 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tafassahu dan ifsahu terambil 

dari kata Fasaha yakni lapang, sedangkan kata unsyuzu diambil dari kata nusyuz 

yakni tempat yang tinggi. Perintah tersebut pada mulanya berarti beralih ketempat 

yang tinggi yang dimaksud di sini pindah ke tempat lain untuk memberi 

kesempatan kepada yang lebih wajar duduk, atau bangkit melakukan satu aktivitas 

positif. Ada juga yang memahaminya berdirilah dari rumah Nabi, jangan berlama-

lama di sana, karena boleh jadi ada kepentingan Nabi saw yang lain dan yang 

segera beliau hadapi. Sementara kata majalis adalah bentuk jamak dari kata 

majlis. Pada mulanya berarti tempat duduk. Dalam konteks ayat ini, Quraish 

Shihab menafsirkannya sebagai tempat Nabi Muhammad saw memberi tuntunan 

agama ketika itu tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat keberadaan secara 

                                                
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 543. 



 

 

 

 

 

 

 

4 

mutlak baik tempat duduk, tempat berdiri atau bahkan tempat berbaring. Karena 

tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta 

mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah sekalipun itu 

adalah orang tua non Muslim jika mereka yang muda duduk di bus atau kereta 

sedangkan dia (orang tua non Muslim) tidak mendapat tempat duduk maka wajar 

dan beradab jika anda berdiri untuk memberinya tempat duduk.5 

Pendidikan Islam merupakan wadah untuk membentuk manusia agar dapat 

hidup dengan sempurna dan bahagia, cinta pada tanah air, baik budi pekerti, 

berpikir sistematis, dan lembut tutur kata, serta baik lisannya.6 Oleh sebab itu, 

pendidikan Islam di Indonesia harus menyediakan lembaga yang mampu 

menghasilkan generasi berpendidikan dan unggul khususnya bagi para Muslim di 

Indonesia agar para generasi terdidik itu dapat ikut andil dalam memajukan 

Negara. Pendidikan Islam kemudian dimaknai sebagai upaya mengembangkan 

kemampuan dirinya agar tercapai sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kemampuan dan keterampilan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan agama.7 

M. Chabib Thoha mengemukakan bahwa pendidikan itu falsafah dan 

tujuan serta teori-teorinya didesain untuk melaksanakan praktek pendidikan yang 

didasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis 

                                                
5M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 79. 
6Musayyidi, “Pemikiran Pendidikan Athiyah Al-Abrasyi”, Jurnal Pendidikan dan 

Keislaman, vol. 6, no. 2 (2018), h. 242-243. 
7Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional” dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 
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Nabi.8 Oleh sebab itu pendidikan Islam dirumuskan sebaik-baiknya agar falsafah, 

tujuan dan teori yang dimaksudkan dalam al-Qur’an dan hadis tersebut dapat 

diwujudkan dalam praktek pelaksanaan pendidikan. 

Achmadi dalam bukunya berjudul “Ideologi Pendidikan Islam” 

mengemukakan pendidikan Islam itu hendaknya berupa pendidikan yang berusaha 

menjaga dan memelihara fitrah serta sumber daya insani yang ada pada dirinya 

menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam.9 Manusia 

yang berpendidikan hendaknya terus Ikhtiar dan istiqamah mengembangkan fitrah 

keilmuannya sebagai bentuk pemeliharaan dirinya atas ilmu yang telah 

dikaruniakan kepadanya. 

Seiring zaman yang semakin berkembang, pengaruh modernisasi 

merupakan tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Pada era kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perubahan global semakin cepat terjadi 

dengan adanya kemajuan-kemajuan yang berdampak bagi kehidupan seluruh umat 

manusia. Banyaknya problematika yang muncul dan perlu diatasi karena 

mengancam perkembangan moral dan etika manusia. Banyaknya negative content 

di sosial media, cibiran dan cuitan kasar di comment section dunia maya, 

normalisasi umpatan kalimat kasar oleh para remaja, toleransi dan open minded 

yang bersinggungan, serta banyaknya kasus-kasus lain yang marak terjadi.  

Perkembangan kemajuan era digital dan globalisasi yang sangat dinamis, 

berdampak pada perlunya manusia yang luwes akan teknologi tapi tetap berbudi 

pekerti dan beragama. Pada perkembangannya ini diperlukan pendidikan 

keagamaan yang mampu membendung segala pengaruh negatif serta ancaman lain 

yang dapat merusak moral generasi bangsa. Karena apabila masalah semacam ini 

                                                
8M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 

1995), h. 83. 
9Achmadi, Idiologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 29. 
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tidak segera dibendung dengan pengetahuan dan agama maka akan terjadi 

kemerosotan akhlak oleh para generasi penerus bangsa. 

Tantangan pendidikan Islam kontemporer ini lebih kompleks untuk kita 

hadapi, mulai dari menghadapi pertarungan ideologi, pertarungan sumber daya 

manusia, pertarungan fasilitas dan teknologi, dan pertarungan input, proses, serta 

output pendidikan Islam yang dihasilkan untuk berbagai macam pembaharuan dan 

kebutuhan kedepannya. Akan tetapi, dengan tantangan yang dihadapi pendidikan 

Islam tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam dunia pendidikan yang 

melibatkan berbagai macam komponen di dalamnya seperti visi dan misi, tujuan, 

dasar landasan, kurikulum, proses belajar dan mengajar, pendidik dan peserta 

didik, manajemen, media, sarana dan prasarana, kelembagaan, evaluasi dan 

supervisi, dan masih banyak ruang lingkup lainnya.10 Menghadapi tantangan-

tantangan ini, Peran pendidikan agama menjadi dipertanyakan. Mampukah 

kegiatan pendidikan agama itu mengambil peran dan berinteraksi dengan 

perkembangan zaman modern yang ditandai dengan kemajuan IPTEK, dan 

mampukah pendidikan agama mengatasi segala persoalan yang timbul akibat 

dampak negatif dari kemajuan tersebut. 

Dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan yang dikhawatirkan 

dapat merubah tatanan kebudayaan, maka pembelajaran pendidikan agama di 

sekolah harus menunjukan eksistensi dan kontribusinya. Dengan demikian guru 

PAI di sekolah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan Islam harus 

mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Guru atau 

pendidik perlu terampil dan profesional karena ia merupakan orang yang bekerja 

dalam dunia pendidikan yang bertanggung jawab terhadap siswa yang didiknya. 

Dan untuk itu diperlukan pola pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek 

                                                
10Imam Machali, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi (Yogyakarta: Al-Bana 

Press, 2014), h. 24. 
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kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan psikomotoriknya sehingga tidak terjadi 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan nilai agama. 

Pendidikan Islam merupakan wadah bagi pendidik untuk mencetuskan 

harapan baru belandaskan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan agama dan sebagai 

petunjuk untuk semua manusia pada umumya dan umat muslim pada khususnya. 

Harapan-harapan tentang kemajuan bangsa yang sejalan dengan norma agama dan 

pancasila tentu adalah harapan bagi para penduduk Indonesia. Sehingga untuk 

mewujudkan harapan itu menjadi nyata perlu diterapkan pendidikan berbasis 

agama. 

Pendidikan Islam ialah kegiatan yang dilakukan secara sadar serta 

terencana dengan cara mengembangkan memperbaiki memimpin melatih 

mengasuh peserta didik agar secara aktif dapat mengembangkan potensi, 

kecerdasan dan kemampuannya dengan tujuan memiliki kecerdasan spiritual 

keagamaan, ilmu akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani 

hidup di dunia dan menuju akhirat sesuai dengan nilai-nilai Islam.11 

Menurut Abuddin Nata menggambarkan mengenai problem dalam dunia 

pendidikan yaitu: pertama, masuknya ilmu pengetahuan sekuler dari bangsa Barat 

yang membagi ilmu agama dan ilmu umum menjadi dua hal yang berbeda. Kedua, 

adanya perbedaan perspektif dalam menanggapi fenomena alam. Ketiga, adanya 

jurang pemisah mengenai sumber-sumber ilmu agama dan ilmu umum. Keempat, 

klasifikasi ilmu agama dan ilmu umum menimbulkan kesalahpahaman.12 Untuk 

itu perlu dilakukan upaya menindaki problem ini. 

Berbicara mengenai tokoh cendekiawan dengan pemikiran-pemikiran 

mereka terutama pada bidang pendidikan Islam tentu bukan lagi hitungan jari. 

                                                
11Rosmiati Ramli dan Nanang Pianto, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembinaan Kecerdasan Emosional”, Jurnal Al-Ibrah, vol. VIII (2019), h. 14. 
12Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 9-

14. 
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Salah satu diantaranya adalah Abuddin Nata. Pengkajian terhadap pengembangan 

dan pembaharuan Islam membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian 

dan menggali kerangka berpikir yang disusun oleh Abuddin Nata mengenai 

konsep pendidikan Islam modern sehingga dapat menjadi bahan referensi yang 

relevan dan berkualitas sehingga menjadi sumbangsih keilmuan yang dapat 

digunakan dan diteliti secara berkesinambungan. Oleh karena itu, atas dasar 

ketertarikan ini penulis mencoba untuk menganalisa pemikiran beliau. Dengan itu 

penelitian ini berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata 

tentang Pendidikan Modern. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Permasalahan tentang konsep Pendidikan Islam merupakan suatu 

problematika yang amat luas dan kompleks. Maka oleh karena itu, untuk 

menghindari melebarnya permasalahan pada pembahasan ini, maka dibuatlah 

batasan/fokus masalah pokok penelitian yang akan dibahas dalam kajian skripsi 

ini agar fokus pembahasannya lebih jelas dan teratur. Berikut table fokus 

penelitian dan deksripsi fokus: 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pendidikan Islam dari tinjauan 

pemikiran Abuddin Nata. 

Fokus konsep pendidikan menurut 

Abuddin Nata:  

1. Pendidikan Islam di era modern 

Konsep paradigma pendidikan 

modern yang digambarkan 

Abuddin Nata merupakan salah 

satu bentuk kesediaan menghadapi 
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globalisasi. Hal ini dianggap perlu 

karena globalisasi sejatinya tidak 

hanya membawa dampak negatif 

saja, melainkan juga punya dampak 

positif apabila direspon dan 

dihadapi dengan bekal yang baik 

dan persiapan yang matang. 

Pendidikan Islam kemudian tidak 

hanya ditujukan pada hubungannya 

dengan Tuhan saja, melainkan juga 

diharapkan mampu membawa 

manusia untuk memberikan 

manfaat yang kepada manusia lain, 

alam, dan dirinya sendiri. 

2. Pemikiran pendidikan modern 

Pemikiran pendidikan Islam 

menurut Abuddin Nata terkait 

pendidikan modern diantaranya: 

a. Humanis-teocentris 

b. Inklusif-pluralis 

c. Multikultural 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran pendidikan Islam menurut perspektif Abuddin Nata? 

2. Bagaimana modernisasi pendidikan Islam pemikiran Abuddin Nata? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah mendeteksi adanya relevansi penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu, agar dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penulis yang selanjutnya dikaji oleh peneliti dengan jalan 

membaca, menelaah, dan mencari laporan dan data-data yang terkait. Adapun 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang 

hasil tinjauan teoretis sesuai dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagus Bayu Aji dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Pendidikan Islam 

Menurut Abuddin Nata”. Hasil dari relevansi pemikirannya dengan kondisi 

pada era kontemporer sesuai Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat 

ini yang secara umum tergambar dari 3 (tiga) fokus penelitian skripsi ini 

yakni konsep hakikat, konsep landasan (dasar, tujuan, dan prinsip), dan 

konsep proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Dalam analisanya 

pendidikan Islam itu memiliki 3 (tiga) kedudukan inti dalam Sisdiknas 

yakni Pendidikan Islam sebagai lembaga atau madrasah, Pendidikan Islam 

sebagai mata pembelajaran, dan Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai 

aktualisasi Pancasila, UUD 1945, dan Norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.13 Penelitian karya 

                                                
13Bagus Bayu Aji. Konsep Pendidikan Islam Menurut Abuddin Nata. Skripsi (Lampung: 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2020). h. 51. 
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saudara Bagus dan karya peneliti secara garis besar membahas 

permasalahan yang sama. Namun walaupun demikian perbedaan keduanya 

ialah dalam tulisan saudara Bayu menemukan adanya keterkaitan antara 

konsep dari hasil penelitiannya dengan Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas). Sementara peneliti hanya menarik gambaran sederhana dan 

fokus pada studi pemikiran Abuddin Nata tersebut terkait modernisasi 

pendidikan. 

2. Renaldi Prasetya Saputra dalam skripsinya yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Islam Menurut Abuddin Nata”. Hasil penelitian ini adalah 

adalah pendidikan Islam perenialis yaitu tetap mempertahankan prinsip dan 

menyesuaikan, mempelajari zaman yang tengah dihadapi dan menerimanya 

sebagai suatu ilmu yang baru dengan berorientasikan kepada Allah swt 

sehingga nantinya pendidikan Islam menciptakan manusia yang insan kamil 

dengan menjunjung tinggi akhlak mulia. Hal ini sesuai juga dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.14 Penelitian 

karya saudara Renaldi dengan milik peneliti sama-sama membahas 

mengenai konsep perspektif Abuddin Nata. Keduanya juga menganalisis 

mengenai konsep tersebut di era modern. Perbedaan keduanya adalah 

tulisan saudara Renaldi fokus pada  milenial usia 17-37 tahun. Sementara 

penelitian ini membahas secara umum konsep tersebut di era pendidikan 

saat ini. 

3. Muhammad Fadli dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Pendidikan 

Karakter Perspektif Abuddin Nata dalam Buku Pendidikan Islam di Era 

Milenial”. Hasil penelitian menyimpulkan konsep pendidikan karakter 

                                                
14Renaldi Prasetya Saputra. Konsep Pendidikan Islam Menurut Abuddin Nata. Skripsi 

(Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h. 70. 
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perspektif Abuddin Nata adalah upaya sistematis dalam membentuk tabiat 

dengan cara menanamkan nilai-nilai kebaikan. Tujuannya untuk 

mengembangakan jiwa ke arah lebih baik. Fungsinya sebagai langkah 

preventif dan kuratif bagi suatu bangsa. Terdapat empat prinsip (sistematis, 

praktis, diajarkan melalui semua mata pelajaran dan menyenagankan). 

Menerapkan model pembelajaran holistik dengan pendekatan keteladanan 

dan pembiasaan dengan menggunakan startegi pendidikan agama. Terdapat 

13 nilai yang harus diajarkan yaitu ikhlas, rela, tabah, kejujuran, keadilan, 

saling menyayangi, saling mencintai, tolong-menolong, toleransi, 

bersaudara, kesetiakawanan, kebebasan dan kemandirian. Sedangkan faktor 

yang mempengaruhi seseorang adalah keluarga, sekolah, masyarakat dan 

media massa.15 Persamaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai 

konsep pendidikan Islam pandangan Abuddin Nata. Perbedaannya adalah 

skripsi Muhammad Fadli membahas mengenai pendidikan karakter, 

sedangkan penelitian ini membahas lebih umum mengenai modernisasi 

pendidikan di era kontemporer berdasarkan pemikiran Abuddin Nata. 

4. ‘Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Islam Humanis 

(Telaah Pemikiran Pendidikan Abuddin Nata)”. Hasil penelitian ini adalah: 

(1) Pemikiran Abuddin Nata tentang pendidikan Islam mengandung muatan 

konsep humanitas, yaitu proses pendidikan didasarkan pada pemahaman 

bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi dalam diri 

mereka sehingga pemahaman terhadap manusia menjadi penting agar proses 

pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (2) Kriteria dari 

konsep pendidikan Abuddin Nata adalah strategi pembelajaran yang 

                                                
15Muhammad Fadli. Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Abuddin Nata dalam Buku 

Pendidikan Islam di Era Milenial. Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021). h. 

18. 
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berpusat pada aktivitas peserta didik (student center) dalam suasana yang 

lebih demokratis, adil, manusiawi, menyenangkan, membangkitkan minat 

belajar, merangsang timbulnya inspirasi, imajinasi, inovasi, dan semangat 

hidup.16 Persamaan penelitian tulisan Saudara ‘Ubaidillah dengan milik 

pemateri ialah keduanya membahas tentang pendidkan perspektif Abuddin 

Nata. Perbedaanya adalah penelitian saudara ‘Ubaidillah fokus pada 

pandangan humanis, sementara peneliti fokusnya pada bagaimana konsep 

modernisasi Abuddin Nata pada pendidikan masa kini. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang 

didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang melakukan research dengan 

mengumpulkan data dan karya tulis ilmiah, serta bahan-bahan pustaka atau 

komponen kepustakaan sebagai sumber data tertulis dengan teknik pengumpulan 

data yaitu melalui proses analisis dan telaah terhadap referensi-referensi yang 

sesuai dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.17 Data penelitian diperoleh 

bersumber dari buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, makalah, dan dokumen lain 

yang mendukung kelengkapan dan menunjang data penelitian dalam hal ini 

tentang pemikiran Abuddin Nata tentang Pendidikan Modern. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data utama atau pokok. Data primer adalah 

sumber data yang diperoleh dari dokumen yang dikemukakan atau digambarkan 

                                                
16Ubaidillah. Pendidikan Islam Humanis (Telaah Pemikiran Pendidikan Abuddin Nata). 

Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013). h. 66. 
17Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 

h.1-3. 
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sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian atau digambarkan 

tersebut berlangsung.18 Data primer digunakan untuk membantu penelitian dengan 

mengumpulkan informasi-informasi yang menjadi bahan utama yang dijadikan 

literatur dalam penyusunan penelitian ini. Adapun sumber data primer yang 

terdapat di dalam penelitian ini diantaranya yaitu data yang meliputi berbagai 

buku, tesis, disertasi, dan jurnal yang disusun atau ditulis sendiri oleh Abuddin 

Nata.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer diantaranya : 

1) Ilmu pendidikan Islam, yang diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2010. 

2) Kapita selekta pendidikan Islam: isu-isu kontemporer tentang pendidikan 

Islam, edisi pertama cetakan kedua tahun 2013 yang diterbitkan oleh 

Rajawali Pers. 

3) Islam dan ilmu pengetahuan, cetakan pertama tahun 2016 yang diterbitkan 

oleh Prenadamedia Group. 

4) Filsafat pendidikan Islam, cetakan pertama tahun 2005 yang diterbitkan oleh 

Gaya Media Pratama. 

5) Metodologi studi Islam, cetakan kesembilan tahun 2004 yang diterbitkan 

oleh Rajagrafindo Persada. 

6) Pendidikan dalam perspektif al-Qur’an, edisi pertama cetakan kedua tahun 

2016 yang diterbitkan oleh Prenadamedia Group.  

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh buku-

buku atau orang yang tidak ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian 

yang digambarkan tersebut berlangsung. Sumber ini berupa dokumen yang 

membahas dan menguraikan sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian 

                                                
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 22. 
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ini adalah buku-buku, artikel, dan tulisan lain yang dijadikan pendukung dalam 

penyusunan penelitian tentang pemikiran Abuddin Nata terhadap konsep 

pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut: 

1) Pendidikan Islam tradisi dan modernisasi menuju milenium baru karya 

Azyumardi Azra pada tahun 2012 di Jakarta. 

2) Ilmu pendidikan dalam perspektif islam karya Akrim 2020.   

3) Skripsi M. Shobirin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

berjudul konsep ahmad tafsir tentang pendidikan Islam sebagai usaha 

membentuk insan kamil.  

4) Skripsi Ifan Nur Affandi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul konsep pendidikan Islam perspektif mahmud yunus 

dan relevansinya dalam pendidikan Islam pada era kontemporer.  

5) Jurnal Muchammad Iqbal Chailani mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 dalam jurnalnya berjudul pemikiran Harun 

Nasution tentang pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan di era 

modern. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memerlukan data yang 

pengumpulannya menggunakan teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah 

cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, termasuk 

juga buku-buku, tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang 

berhubung dengan masalah penelitian. 

Penulis juga melakukan telaah pustaka atau mengkaji berbagai literatur, 

yaitu dengan mendalami, mencermati, dan menelaah. Hal ini dikenal dengan 

istilah kajian Literature-review. Uraian dalam Literature review diarahkan untuk 

penelusuran pustaka yang mana menjadi langkah pertama untuk mengumpulkan 
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informasi yang relevan bagi penelitian ini dan juga untuk mengkaji penelitian 

yang pernah dilakukan. Literature-review dilakukan dengan cara membaca, 

memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai sumber, sehingga 

literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa 

sumber pustaka tentang topik yang dibahas.19 Yang dalam penelitian ini terkhusus 

mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Abuddin Nata. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, penulis melakukan analisis data dengan 

menggunakan metode kajian isi atau analisis isi (content analysys) yang 

digunakan untuk menganalisis data yang terkandung dalam pemikiran Abuddin 

Nata tentang konsep pendidikan Islam. Content analysys ini adalah penelitian 

yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu atau suatu informasi tertulis 

atau tercetak dalam media baik itu surat kabar, berita radio, televisi, buku, 

maupun bahan-bahan dokumentasi lainnya.20 Teknik analisis isi bertujuan untuk 

menggali lebih dalam wujud konsep pendidikan perspektif Abuddin Nata menjadi 

lebih jelas. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang dan permsalahan yang telah diuraikan dalam 

rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk memberi pemahaman mengenai pendidikan Islam perspektif Abuddin 

Nata. 

b.  Untuk memperoleh gambaran tentang modernisasi pendidikan Islam 

pemikiran Abuddin Nata. 

                                                
19Muannif Ridwan, dkk., “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian 

Ilmiah”. Jurnal Masohi, vol. 2 no. 1 (2021), h. 42-51. 
20Novenda Wahyu Sitasari, “Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam 

Penelitian Kualitatif”. Jurnal Forum Ilmiah, vol. 19 no. 1 (2022), h. 79-80. 



 

 

 

 

 

 

 

17 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu dari 

segi teoritis dan praktisnya yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan 

pemikiran bagi pendidikan khususnya pada konsep ilmu pendidikan Islam, dan 

sebagai pembanding dengan penelitian yang sebelumnya juga sebagai dasar untuk 

membangun ilmu pengetahuan agar terus berkembang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. 

b. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan kembali minat kajian 

pendidikan tentang bagaimana menciptakan terobosan perkembangan pemikiran 

pendidikan Islam dan memberi pengalaman kepada peneliti mengenai pemikiran 

Islam perspektif Abuddin Nata, serta menambah pengetahuan dan sumbangan 

pemikiran tentang pemikiran Islam kepada calon peneliti lain yang mungkin saja 

tertarik dengan perspektif tokoh cendikiawan di dunia pendidikan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara karena di dalam 

UUD 1945 pasal 31 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa:  

 
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” diperkuat dengan 
UU RI nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.1 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memuat teori-teori, gambaran, 

data-data, dan penjelasannya sesuai dengan perspektif Islam.2 Pendidikan yang 

termuat di dalamnya meliputi ajaran Islam yang dimana pendidikan Islam itu 

sendiri mendasarkan diri pada al-Qur’an, Sunnah, pendapat ulama serta warisan 

sejarah dan sumber-sumber lain yang dijadikan dasar syariat Islam.3 Oleh karena 

itu, ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang tinggi dan terhormat di dalam 

konsep pendidikan Islam. 

Ada banyak definisi yang menggambarkan mengenai pendidikan. 

Pendidikan Islam kemudian menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan sebab di 

dalam pengajaran agama Islam terdapat proses pengubahan tingkah laku manusia 

menjadi lebih baik. Dengan pendidikan Islam, manusia dapat membedakan 

sesuatu yang baik dan buruk sehingga dapat hidup berdampingan dengan yang 

lainnya secara rukun dan damai. 

                                                
1Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003). 
2Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), h. 22. 
3Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 29. 
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Dalam kaitannya dengan Pendidikan Islam, maka ada tiga istilah umum 

yang sering digunakan dalam pendidikan Islam yaitu : Tarbiyyah, Ta’lim dan 

Ta’dib.  Adapun uraiannya adalah berikut: 

1. Tarbiyah 

Kata tarbiyah berasal dari kata “rabba” (  رَبَّى ), yurabbi (  يرَُبِِّى ) menjadi 

“tarbiyatan” yang mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik.  

Dalam QS al-Isra/17:24 dijelaskan:  

حْمَةِ وَقلُْ رَبِِّ  رَبَّيٰنِيْ بَّياَنيِ مَا كَمَا رَ حَمْهُ ارْ  وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّلِِّ مِنَ الرَّ

 صَغِيْرًا  

 

Terjemahnya: 

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku!, sayangilah keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil”. 4 

Sehubungan dengan ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas, Muhammad 

Naquib Al-Attas menjelaskan bahwa kata "rabbayani" di situ bermakna rahmah, 

yaitu ampunan atau kasih sayang. Istilah itu mempunyai arti pemberian makna 

dan kasih sayang, pakaian dan tempat berteduh serta perawatan. Singkatnya yaitu 

pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.5 Jadi 

pendidikan ialah proses memelihara dan merawat serta kemudian 

mengembangkan potensi atau fitrah yang dimiliki oleh manusia tersebut. 

Menurut Umar Bukhari setelah mengkaji beberapa definisi mengenai 

Tarbiyah menyimpulkan bahwa makna kata Tarbiyah meliputi 4 unsur: pertama, 

menjaga fitrah anak dan memeliharanya menjelang baligh; kedua, 

mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan anak yang bermacam-macam;  

                                                
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Syamil Qur’an), h. 284. 
5Muhammad Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam: A Frame Work for an 

Islamic Phylosophy of Education, Terjemahan oleh  Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1996), h. 64-

65. 
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ketiga, mengarahkan fitrah anak menuju kepada kesempurnaan yang layak; 

keempat, Proses ini pendidikan ini berlagsung secara bertahap.6 

 Dalam statusnya sebagai khalifah berarti manusia hidup di alam mendapat 

hak dan tanggung jawab dari Allah swt untuk menjaga dan sekaligus sebagai 

pelaksana dari peran dan fungsi Allah swt memelihara alam. Dengan demikian 

manusia sebagai bagian dari alam memiliki potensi untuk tumbuh dan 

berkembang bersama alam lingkungannya. Tetapi sebagai khalifah Allah maka 

manusia mempunyai tugas untuk memadukan pertumbuhan dan 

perkembangannya bersama dengan alam.7 Pendidikan Islam menunjukkan 

bagaimana manusia harus saling menjaga dan memelihara satu sama lain sebagai 

bentuk tanggung jawabnya terhadap Sang Pencipta. 

2. Ta’lim  

Kata ta’lim bentuk dari allama mengandung pengertian memberi tahu atau 

memberi pengetahuan. Secara etimologi, ta’lim dalam hal pembelajaran adalah 

suatu proses transfer ilmu pengetahuan. Adapun proses pembelajaran ta’lim 

secara simbolis yaitu ketika penciptaan Adam as oleh Allah swt. Nabi Adam 

menerima pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan langsung dari Allah swt. 

Proses transfer ilmu pengetahuan ini disajikan dengan menggunakan konsep 

ta’lim sebangaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:31 

بِــُٔوۡنىِۡ باِسَۡمَاءِٓ هٰٓؤُلََٓءِ اَ    فَقاَلَ ئكَِةِ  مَلَ ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْ وَعَلَّمَ آدَ مَ الْسَْمَاءَ كُلَّهَا 
نۡۢۡ

 نانِۡ كُنۡتمُۡ صٰدِقيِۡ 

Terjemahnya:  

"Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudia dikemukan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, 

“Sebutkanlah nama-nama benda itu semua, jika kamu benar”.8 

                                                
6Umar Bukhari,  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3. 
7Zuhairini, dkk.,  Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 1995), h. 121. 
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Syamil Qur’an), h. 8. 
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Dalam menafsirkan ayat 31 dari QS al-Baqarah tersebut, Ibnu Katsir 

mengaitkan pada ayat sebelumnya, ayat 30 yaitu ‟Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kalian ketahui”. Tidak lain karena adanya relevansi atau 

keterkaitan bagian ini dan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan 

khalifah tatkala mereka bertanya tentang hal tersebut. Maka Allah swt pun 

memberi tahu mereka bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. 

Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan ayat ini untuk menerangkan kepada 

mereka kemuliaan yang dimiliki Adam. Karena ia telah diutamakan memperoleh 

ilmu atas mereka.9  Gambaran pendidikan dapat dilihat dari bagaimana Allah swt 

mengajarkan pada Adam, sebab Adam adalah manusia pertama yang akan 

menjadi khalifah di bumi. 

3. Ta’dib 

Istilah ta’dib berarti pengenalan dan pengetahuan secara berangsur-angsur 

ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang 

tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan dan berfungsi sebagai 

pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam 

tatanan wujud dan kepribadiannya.10 Dalam struktur konseptualnya, Naquib al-

Attas menyatakan bahwa ta’dib merupakan istilah yang paling tepat dalam 

menggambarkan pendidikan karena telah mencakup unsur-unsur pengetahuan 

(‘ilm), pengajaran (ta’lim), dan pengasuhan yang baik (tarbiyah).11 Hal ini karena 

ta’dib juga mengandung 3 unsur yaitu pengembangan iman, pengembangan ilmu, 

dan pengembangan amal.12 Dengan demikian ilmu yang dilandasi dengan iman, 

                                                
9Al-Imam Abi Al-Fida’ Al-Hafiz Ibn Katsir Al-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an Al-Azim 

(Beirut: Maktabah Al-Nur Al-‘Ilmiyah, 1992), h. 380. 
10Muhammad Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam (Bandung: Mizan, 

1996), h. 66. 
11Muhammad Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam, h. 74-75. 

12Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

h.52-53. 
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harus dapat membentuk amal sebagai bentuk terealisasinya ilmu tersebut lewat 

pengamalannya. 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Kemudian pada gilirannya 

hasil pendidikan (lulusan pendidikan) akan terjun kemasyarakat untuk ikut serta 

membantu dan mengembangkan masyarakat.13 Manusia sebagai makhluk sosial 

akan menyadari bagaimana menggunakan pengetahuannya untuk saling menjaga 

dan membantu satu sama lain sebagai makhluk ciptaan-Nya. 

Dari beberapa asal kata pendidikan dalam Islam, maka lahirlah beberapa 

pendapat para ahli mengenai definisi pendidikan Islam tersebut antara lain:  

1. Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany mengemukakan bahwa 

pendidikan Islam merupakan proses pengubahan tingkah atau tata laku 

individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan sekitarnya, sebagai suatu 

aktivitas dasar yang utama dan sebagai profesi diantara profesi-profesi 

mendasar dalam masyarakat. Menurut Omar, pendidikan Islam itu fokus 

pada perubahan tingkah laku manusia terutama pada perubahan etika. Ia 

menekankan bahwa produktivitas manusia pada peran dan profesinya 

merupakan aspek dalam kehidupan.14 Proses perubahan tingkah laku ini 

merupakan bagian dari hasil pendidikan yang menekankan pada perubahan 

berkaitan dengan etika dan perilakunya. 

2. Muhammad Fadhil Al-Jamaly mengemukakan definisi pendidikan Islam 

sebagai suatu upaya pengembangan, pendorong, serta ajakan agar manusia 

berusaha untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai dan kehidupan yang 

mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

                                                
13Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), h. 308. 
14Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1979), h. 399. 
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dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.15 Pendidikan Islam merupakan 

media yang menyempurnakan pribadi sesorang menjadi lebih maju dan 

tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.  

3. Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip oleh Mansur Isna menyatakan 

bahwa pendidikan Islam hakikatnya merupakan bimbingan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 

menuju terbentuknya kepribadian sebagai manusia yang berkarakter16. 

Sederhanya, pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik 

secara sengaja dalam mengembangkan fitrah anak didiknya baik dari segi 

jasmaniah maupun rohaniah. 

Berdasarkan pengertian dari tiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia mampu 

mengembangkan diri dan seluruh potensinya secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.17 Bimbingan yang dimaksud meliputi aspek moral, etika dan akhlak. 

Abuddin Nata sebagaimana dikutip oleh Fathor Rachman menjelaskan 

bahwa modernisasi memiliki makna menggeser pemikiran lama dan 

menggantinya dengan pemikiran baru, perumusan kembali (reformulation), 

penyusunan kembali (reconstruction), pemulihan kembali (restoration), 

pengembangan (development), dan lain-lain. Penekanan dari modernisasi ini ada 

pada sifat atau kondisi dan tidak termasuk pada salah satu jenis disiplin ilmu. 

Walaupun begitu, modernisasi memiliki banyak teori serta konsep, sehingga 

modernisasi membentuk sebuah pendekatan keilmuan serta dipakai dalam 

                                                
15Muhammad Fadhil Al-Jamaly, Nahwa Tarbiyat Mukminat, (Al- Syirkat Al-Tunisiyat li 

Al-Tauzi’, 1977), h. 3. 
16Mansur  Isna, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustak Utama,  2001), 

h. 38. 
17Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001), h. 32. 
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pendidikan Islam, dan melahirkan modernisasi pendidikan Islam.18 Sehingga 

pembahasan mengenai modernisasi tidak hanya dilihat dari lahirnya pemikiran 

baru saja, tetapi merumuskan kembali dengan memberikan perubahan terhadap 

konsep yang lebih relevan juga termasuk modernisasi. 

B. Dasar dan Sumber Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang melandasi seluruh 

aktivitas dan kegiatan setiap manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Karena dasar merupakan hal yang fundamental, maka memerlukan pandangan 

hidup yang kokoh dan komprehensif. Dengan demikian, dasar dalam sebuah 

pendidikan ialah bersifat filosofis, sehingga akan melahirkan yang disebut dengan 

filsafat pendidikan.19 Landasan dan dasar ini yang kemudian dijadikan batu 

pijakan dalam melakukan pembaharuan terhadap sistem-sistem pendidikan. 

Abuddin Nata mengemukakan bahwa ada beberapa dasar dalam 

pendidikan yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pendidikan dan 

pendidik. Sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Dasar kemanusiaan, 2) Dasar kesatuan umat manusia, 3) Dasar keseimbangan, 

4) Dasar rahmat bagi semesta alam.20 

Dasar-dasar tersebut diharapkan mampu membentuk manusia yang 

humanis multikultural yang dapat mengelola secara maksimal potensi dan 

kemampuannya sebagai makhluk ciptaan yang sempurna dengan tetap bersandar 

pada syariat agama Islam. Manusia yang memiliki akal pikiran hendaknya hidup 

berdampingan dengan mansia lainnya dengan segala perbedaannya. Baik itu 

                                                
18Fathor Rachman, Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2021), h. 135. 
19Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 59. 
20Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, h. 62-64. 
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kepercayaan, budaya, etnis, suku, ras maupun perbedaan lain seperti 

perkembangan fisik, daya ingat, kemampuan bersosialisasi dan lainnya. 

Adapun sumber pendidikan Islam yang dikemukakannya adalah: pertama,  

al-Qur’an sebagai sumber Islam yang pertama dan utama al-Qur’an dalam 

pendidikan Islam; kedua, Sunnah sebagai sumber Islam yang kedua juga 

mengisyaratkan tentang adanya pendidikan; ketiga, Perkataan Sahabat Nabi saw; 

keempat, Sejarah Islam.21 

Sa’id Ismail Ali mengatakan bahwa sumber pendidikan Islam ada enam 

macam yaitu al-Qur’an, sunnah, perkataan sahabat, kemashlahatan umat, tradisi, 

dan ijtihad.22 Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Secara etimologi al-Qur’an berasal dari bahasa Arab kata qara’a, yaqra’u, 

qira’atan, atau qur’anan yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan 

menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian yang lain 

secara teratur. Secara terminologi, Muhammad Salim Muhsin mengemukakan 

bahwa  al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw yang tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan dengan jalan 

mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah.23 Al-Qur’an merupakan sumber 

hukum utama, sebab di dalamnya telah diberikan gambaran segala kegiatan 

manusia termasuk diantaranya adalah pendidikan Islam. Al-Qur’an menjadi 

pedoman segala aktivitas manusia di muka bumi ini. Baik aktivitas jasmani, 

maupun aktivitas rohani. 

 

                                                
21Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91-96. 
22Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al- 

Maarif, 1980), h. 35. 
23Muhammad Salim Muhsin, Tarikh Al-Qur’an al-Karim (Iskandariyah: Muassasah 

Syabaab Al-Jam’iyah), h. 5. 
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2. Sunnah 

Menurut bahasa, sunnah berarti suatu jalan yang dijalani. Dapat pula 

berarti sesuatu yang sudah menjadi tradisi, atau sudah menjadi kebiasaan. 

Sedangkan menurut Muhaditsin, sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad saw yakni perkataan, perbuatan, taqrir, sifat, 

pengajaran, perjalanan hidup, baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun setelah 

beliau menjadi Nabi.24 Jadi Sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad saw.  

Cholil Umam sebagaimana dikutip oleh Nik Haryanti menjelaskan bahwa 

alasan Sunnah dijadikan dasar bagi pendidikan Islam karena:  

a) Perintah Allah saw yang memerintahkan kepada umat Islam agar menaati 

Rasulullah dan diwajibkan untuk mereka agar berpegang dan menerima apa 

yang disampaikan oleh Rasulullah. 

b) Sebab pribadi Rasulullah yang merupakan manusia yang paling sempurna di 

muka bumi dan merupakan teladan bagi umat manusia.25 

Tugas Rasulullah saw adalah membimbing umat sebagaimana tugas para 

Rasul sebelumnya. Oleh karena itu, maka wajar jika perkataan dan perbuatan 

beliau difungsikan sebagai arahan bagi pendidikan Islam. 

3. Perkataan Sahabat (Madzhab Shahabi) 

Sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan berjumpa dengan 

Nabi saw dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman pula. Para 

sahabat Nabi saw memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan 

karaketer manusia pada umunya. Karakteristik sahabat Nabi saw antara lain 

adalah pertama, tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak 

terpisah dengan Sunnah Nabi saw; kedua, kandungan yang khusus dan aktual 

                                                
24Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis (Bandung: Tafakur, 2014), h. 3-4. 
25Nik Haryati, Ilmu Pendidikan Islam (Malang: Gunung Samudera 2014). h. 21. 
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tradisi sahabat sebagian besar produk sendiri; ketiga, unsur kreatif dari kandungan 

merupakan ijtihad personal yang mengalami kristalisasi dalam ijma’; keempat, 

serta praktek amaliah sahabat identik dengan ijma. Upaya sahabat dalam 

pendidikan Islam sangat menentukan bagi perkembangan pemikiran pendidikan 

Islam.26 Perkataan sahabat dijadikan salah satu sumber pendidikan dengan syarat 

terpenuhinya seluruh karakteristik tersebut. 

4. Kemaslahatan Umat 

Maslahah al-Mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan dan 

hukum tentang pendidikan yang berdasarkan pertimbangan akal merupakan 

sesuatu yang baik yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash, dan 

menghindarkan dari keburukan serta selaras dan sejalan dengan tujuan syara’, 

dengan bersendikan asas menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan.27 

Aturan-aturan mengenai pendidikan Islam sesuai dengan kondisi lingkungan di 

mana ia berada. Misalnya pendidikan tersebut secara benar memiliki manfaat dan 

tidak berdampak kerusakan, manfaatnya bersifat universal, yang mencakup 

seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai dasar al-Qur’an dan sunnah. Perundang-undangan ini dibentuk 

dengan tujuan agar pendidikan dijalankan sesuai dengan tujuan syariat Islam dan 

menghindari kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan agama atau melenceng 

dari ajaran Islam.   

5. Tradisi dan Adat Kabiasaan Masyarakat (Urf)  

Tradisi (urf/adat) adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan 

maupun perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang kemudian terwujud 

menjadi hukum tersendiri, sehingga orang-orang merasa tenang dalam 

                                                
26Abdul Wahid, “Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam”, ISTIQRA': Jurnal Pendidikan 

dan Pemikiran Islam, vol. 3, no. 1 (2015), h. 22. 
27Abdul Mujib dan Jusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Putra Grafika, 

2008), h. 41. 
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melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh pikiran.28 Nilai 

tradisi pada lingkungan setiap masyarakat merupakan kenyataan yang sangat 

kompleks. Nilai-nilai itu yang mencirikan sifat khas masyarakat sekaligus sebagai 

perwujudan nilai-nilai universal manusia. Nilai-nilai tradisi dapat 

mempertahankan diri selama terdapat padanya nilai-nilai kemanusian. Nilai-nilai 

tradisi yang tidak lagi disertakan dengan nilai-nilai kemanusian, maka manusia 

akan kehilangan harga diri dan martabatnya.29 Penerimaan tradisi sebagai sumber 

pendidikan tentunya memiliki syarat yaitu : 

a. Tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an maupun sunnah; 

b. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan fikiran manusia, 

serta tidak mengakibatkan keburukan, kerusakan, dan kemudharatan.30 

Jadi, selama kebiasaan unik daerah tersebut tidak bertentangan dengan 

syariat agama dan nalar manusia, serta tidak mengakibatkan kerusakan maka sah 

saja untuk dijadikan sumber pendidikan Islam. 

6. Hasil Pemikiran para Ahli dalam Islam (Ijtihad) 

Ijtihad berasal dari kata jahda yang pertama al-masyaqqah berarti yang 

sulit dan kedua badzl al-wus’I wa thaqati yang berarti pengerahan kesanggupan 

dan kekuatan. Sa’id al-Tahtani mengartikan ijtihad dengan tahmil al-juhdi yang 

artinya kearah yang membutuhkan kesungguhan, maksudnya pengerahan segala 

kesanggupan, kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju.31 

Ijtihad menjadi penting dalam pendidikan Islam ketika suasana pendidikan 

mengalami status yang tidak stagnan. Tujuan dilakukan ijtihad dalam pendidikan 

                                                
28Muhaimin, dkk., Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 

201-202. 
29Muntahibun Nafis, Diktat Ilmu Pendidikan Islam (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 

2006), h. 23. 
30Nik Haryati, Ilmu Pendidikan Islam (Malang: Gunung Samudera:2014), h. 25. 
31Nadhiyah Syarif Al-Umani, al Ijtihad fi al-Islam; Ushuluhu, Ahkamuhu, Afaquhu 

(Beirut: Muassasah Risalah, 1981), h. 18-19. 
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adalah untuk dinamisasi, inovasi, dan modernisasi pendidikan agar diperoleh 

pendidikan yang lebih berkualitas di masa depan.  

C. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan utama pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi 

dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga terbentuk generasi baru 

berjiwa pancasila. Tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang ini 

merupakan tujuan pendidikan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar untuk 

menyelenggarakan dan mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dari Undang-

Undang ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan para peserta didik dalam kehidupannya agar bisa 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan pendidikan Islam ialah sebagai suatu sistem yang harus dijalankan 

secara sistematis dengan sistem yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek 

kehidupan. Dari segi prosesnya, pendidikan akan berlangsung secara terus 

menerus seiring dengan dinamika perubahan sosio-kultural masyarakat dari 

zaman ke zaman.32  

                                                
32Miftahur Rohman, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial 

Kultural”, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 9 (2018), h. 21. 
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Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, Muhammad Athiyyah Al-

Abrasyi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah akhlak, mendidik 

budi pekerti dan pembentukan jiwa.33 Menurutnya, pendidikan budi pekerti 

merupakan jiwa dari pendidikan Islam sehingga pendidikan agama Islam saat ini 

dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang digabung. Islam telah memberi 

kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh pendidikan 

Islam. Tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu tatanan 

akhlak yang sempurna dan generasi mulia. Akan tetapi, hal ini bukan berarti 

bahwa pendidikan yang lain seperti pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun ilmu 

pengetahuan praktis lainnya tidak sepenting ilmu agama, melainkan bahwa kita 

sesungguhnya memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya 

memperhatikan ilmu-ilmu yang lain. 

Pakar-pakar pendidikan Islam mengelompokkan tujuan umum pendidikan 

Islam menjadi lima bagian, yaitu:  

1. Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-

orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang 

mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad saw.  

2. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat.  

3. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha yang profesional. 

4. Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar 

dan mengkaji ilmu. 

5. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan 

pertukangan.34 

 

                                                
33Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, At-Tarbiyah al-Islamiyah, Terjemahan oleh; 

Abdulllah Zaky Alkaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 13. 
34Imam Syafe’i, “Tujuan Pendidikan Islam”, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 

6 (2015), h. 156.  



 

 

 

 

 

 

 

31 

Tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata yaitu dapat dirumuskan 

untuk membina dan mengarahkan agar manusia berpotensi untuk berbuat baik, 

beriman dan tunduk kepada Allah swt. Maka dari itu tujuan pendidikan Islam 

diarahkan pada upaya membentuk manusia supaya memiliki akhlak dan karakter 

yang baik. Akhlak mulia atau karakter yang baik merupakan tujuan pokok dalam 

pendidikan Islam.35 Karakter seseorang akan dianggap baik jika perbuatannya 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran. 

D. Fungsi Pendidikan 

Secara umum, pendidikan berfungsi untuk membentuk kualitas diri baik  

dari kompetensi, keterampilan, etika, dan akhlak untuk menghasilkan manusia 

(individu atau sosial) yang lebih baik. Pendidikan juga menjadi wadah untuk 

membekali diri dalam menghadapi dunia. Karena dunia tidak hanya tentang hidup 

sebagai individu saja, melainkan meliputi dari sosial, etika, maupun adab dan 

moral. 

Berdasarkan hakikat pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, fungsi pendidikan yaitu sebagai 

alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan manusia dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.36 

Dikutip oleh Zuhdi Mizian, menurut Horton dan Hunt fungsi pendidikan 

adalah diantaranya mempersiapkan manusia yang mandiri untuk mencari nafkah, 

mengembangkan kemampuan perorangan untuk kepuasan pribadi dan bagi 

kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, serta mengasah kemampuan 

                                                
35Ilma Ayunina, dkk., “Tujuan Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Siswa di 

Era Digital”, Risalah: Jurnal pendidikan dan Studi Islam, vol. 5 no. 2 (2019), h. 17. 
36Anisa Rahma Nada, dkk., “Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

dari Dulu Hingga Kini serta Implikasinya terhadap Pendidikkan Islam”, Jurnal Papatung, vol. 5 

no. 3 (2022), h. 47-48. 
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yang perlu sebagai persiapan partisipasi dalam demokrasi.37 Karena itu, para 

pendidik, pengelola pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses dan 

progres kegiatan pendidikan harus menyadari akan tugas atau misi dari kegiatan 

pendidikan yang dilaksanakan atau yang dikelola tersebut. 

E. Prinsip Pendidikan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai berarti 

asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak. Dalam bahasa 

Inggris prinsip berasal dari kata principle yang diartikan asas, dasar, prinsip, dan 

pendirian. Dalam bahasa Arab, kata prinsip merupakan terjemahan dari asas, yang 

berarti dasar bangunan, yang utama, landasan kerja, tiang utama. Dagobert D 

Runes, mendefinisikannya dengan kebenaran yang bersifat universal (universal 

truth) yang menjadi sifat dari sesuatu.38 

Prinsip adalah pernyataan fundamental atau kebenaran yang dijadikan 

pedoman berpikir dan bertindak. Prinsip dalam kaitannya dengan  pendidikan 

adalah sebagai kebenaran yang universal dan dijadikan dasar dalam perumusan 

komponen dan elemen pendidikan. Prinsip pendidikan adalah suatu kebenaran 

yang menjadi dasar pengubahan tata laku manusia dalam kehidupan pribadi dan 

sosialnya, serta alam sekitar melalui proses pendidikan yang bertujuan pada 

terbentuknya manusia yang beradab, taat hukum, beretika baik dan penuh sopan 

santun. 

Prinsip pendidikan Islam pada hakikatnya ialah gambaran seluruh 

komponen yang ada dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan proses 

survival yang dilakukan manusia untuk memelihara dan menjaga kelanjutan 

hidupnya dalam kehidupannya sebagai manusia. Dengan demikian dapat 

                                                
37Zuhdi Mizian, “Implementasi Filsafat Pendidikan Aliran Pragmatisme di Sekolah 

Kabupaten Merangin”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, vol. 5 no. 2 (2022), h. 14. 
38Dagobert D. Runes. et. all., Dictionary of Philosophy (Otawa: Little Field, Adam & Co. Otawa, 

1977), h. 250. 
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dipahami, prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan 

yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang lebih 

ditekankan pada bimbingan, untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan 

ajaran Islam, dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Abuddin Nata juga mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dalam 

pendidikan Islam yang juga merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur’an dan 

Sunnah.  

Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:  
1) Prinsip pendidikan wajib belajar dan mengajar.  
2) Prinsip pendidikan untuk semua.  
3) Prinsip pendidikan sepanjang hayat.  
4) Prinsip pendidikan berwawasan global.   
5) Prinsip pendidikan integralistik dan seimbang.  
6) Prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia.  
7) Prinsip pendidikan yang berbasis riset dan rencana.  
8) Prinsip pendidikan yang unggul dan profesional.  
9) Prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat. 
10) Prinsip pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.39  

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, maka dipahami bahwa nilai-nilai 

pokok dalam Islam harus menjadi acuan dalam proses pendidikan. Sehingga hal 

itu akan membedakan antara pendidikan Islam dan pendidikan di luar Islam. 

Terutama dalam melahirkan manusia generasi bangsa yang berkualitas dan 

berkarakter.  

F. Visi Misi Pendidikan Islam 

Istilah visi berasal dari kata bahasa Inggris ‘vision’. Dalam Kamus Inggris-

Indonasia Kontemporer kata vision sebagai kata benda artinya: daya lihat atau 

penglihatan, pemandangan, khayalan atau bayangan yang terlihat dalam mimpi 

atau dalam angan-angan, daya khayal, sesuatu yang sangat indah atau seseorang 

yang sangat cantik. Sedangkan vision sebagai kata kerja artinya: melihat, 

memandang, membayangkan atau mengkhayalkan.40 Dalam bahasa Arab kata visi 

                                                
39Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, h. 103-116. 
40Yusuf Hamdan, Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi, Jurnal Mimbar, vol. 17, 

no. 1, (2001), h. 92. 
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sesuai dengan kata nadzr yang memiliki jamak indzar yang bermakna 

penglihatan, pandangan mata, pemikiran, perwujudan, dan peninjauan.41 

Visi adalah sebuah gambaran atau pandangan tentang tujuan jangka 

panjang atau rencana yang akan di capai. Ungkapan ini senada dengan pendapat 

Fred R. David dalam karya tulisnya, yaitu:  

A vision statement should answer the basic question, “What do we want to 
become?”. The vision statement should be short, preferably one sentence, 
and as many managers as possible should have input into developing the 
statement. It is especially important for managers and executives in any 
organization to agree on the basic vision that the firm strives to achieve in 
the long term.42 

 Vision statement harus dapat menjawab pertanyaan dasar, “Kita ingin 

menjadi apa?”. pernyataan visi ini harus singkat, sebaiknya satu kalimat, dan 

sebanyak mungkin manajer harus memiliki masukan untuk mengembangkan 

pernyataan tersebut. Sangat penting bagi manajer dan eksekutif di organisasi 

manapun untuk menyepakati visi dasar yang ingin dicapai perusahaan dalam 

jangka panjang. 

Imam Mohtar berpendapat bahwa visi pendidikan Islam sejalan dengan 

ajaran Islam itu sendiri, dengan berdasar pada rasa kasih sayang kepada seluruh 

makhluk ciptaan Allah swt yang menaungi seluruh aspek kehidupan manusia 

dalam berbagai aktifitas kehidupannya. Sebab sebuah aktifitas tidak akan berjalan 

dengan baik jika tidak dibarengi dengan rahmat Allah swt.43 Jadi visi  pendidikan  

Islam  untuk  membimbing dan mengarahkan seluruh umat manusia di jalan yang 

benar dan menunjukkan kepada mereka untuk tidak melupakan diri mereka 

sendiri dalam hidup, menciptakan kehidupan manusia sesuai dengan tujuan 

                                                
41 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, h. 36. 
42Fred R. David, Strategic Management Concepts and Cases, (Ed. XIII; New Jersey: 

Prentice Hall, 2011), h. 43. 
43Imam Mohtar, Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat 

(Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), h. 25. 
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penciptaan manusia, dan menjadi hamba Tuhan yang sejati dan memusatkan 

semua aktivitas dalam hidup sebagai media mencari ridho Allah swt. 

 Berbicara mengenai visi tentu tidak bisa terlepaskan dari kata misi. Istilah 

misi juga berasal dari bahasa Inggris “mission” yang memiliki arti tugas, 

perutusan, utusan. Misi lebih lanjut dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau 

kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi 

yang telah ditetapakan.  

Sejalan dengan visi pendidikan Islam, maka misi pendidikan Islam juga 

erat kaitannya dengan misi ajaran Islam. Berdasarkan petunjuk dan isyarat yang 

terdapat di dalam al-Qur’an, dijumpai informasi bahwa pendidikan Islam terkait  

dengan upaya perjuangan dalam menegakkan, melindungi, dan mengembangkan, 

serta membimbing manusia agar tercapainya tujuan kehidupan beragama bagi 

manusia. 

Abuddin Nata berpendapat bahwa misi pendidikan Islam terkait dengan 
empat hal, yakni: 
Mengangkat harkat dan martabat manusia.  
1. Membentuk pribadi manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai 
khalifah di bumi dan bertakwa kepada Allah swt.  
2. Menyelesaikan masalah-masalah umat Islam dalam berbagai bidang, baik 
masalah-masalah agama maupun masalah sosial kemasyarakatan. 
3. Membentuk pribadi muslim yang memiliki akhlak mulia dan dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sosialnya.44  

Misi ajaran Islam yang memuliakan manusia juga menjadi misi pendidikan 

Islam. Terwujudnya manusia yang sehat mulai dari jasmani, rohani, dan akal 

pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, akhlak dan keterampilan hidup (skill 

life) yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang 

diberikan oleh Allah termasuk pula mengelola seluruh kekayaan alam yang ada di 

Indonesia baik sumber di daratan, di lautan, bahkan di ruang angkasa. 

                                                
44Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an, h. 29. 
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G. Metode Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Arab kata metode berasal dari kata taraqa, yatḥruquḥ, 

tariqah طريقة يطرق طرق (yang berarti jalan, cara) yang berarti jalan, cara, metode 

dan sistem. Secara bahasa metode berasal dari bahasa yunani yaitu metha yang 

berarti yang dilalui atau dilewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode 

secara harfiah berarti suatu cara yang tepat dan mudah untuk dilalui agar 

mencapai tujuan.45   

Metode berarti pengajaran, pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan 

penyelidikan, atau sistem semacam itu. Sederhananya metode berarti proses yang 

ditentukan untuk menyelesaikan tugas. Secara umum metode pendidikan yang 

diterapkan di lingkungan sekolah diantaranya adalah penggunaan metode 

ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas, kerja kelompok, 

tanya jawab, dan pengerjaan proyek.46  

Adapun uraian mengenai metode pendidikan Islam berdasarkan pada al-

Qur’an dan sunnah yaitu : 

1. Ceramah  

Metode ceramah adalah metode penyampaian ilmu atau transfer ilmu 

melalui lisan dari pendidik ke peserta didik. Metode ini merupakan metode yang 

sangat umum dan lazim digunakan oleh tenaga pendidik. Penggunaan metode 

ceramah sangat mudah diterapkan karena pendidik hanya perlu menguasai bahan 

ajar dan mencari korelasinya dengan pelajaran lain.47 Tidak diperlukan peralatan-

peralatan peraga sehingga tidak terlalu rumit untuk diterapkan oleh pendidik di 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kelebihan metode ini adalah melatih indera 

                                                
45M. Kholil Asy’ari, “Metode Pendidikan Islam”, Jurnal Qathrunâ, vol. 1 no.1 (2014), h. 

195. 
46Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h. 40-42. 
47Ariep Hidayat, dkk., “Metode Pembelajaran Aktif dan Kreatif pada Madrasah Diniyah 

Takmiliyah di Kota Bogor”, Jurnal Pendidikan Islam, vol. 9, no. 1 (2020), h. 82.  
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pendengaran serta fokus peserta didik sehingga dapat menyimpulkan isi materi 

dengan baik. Sementara kelemahan metode ini adalah sifatnya teacher center atau 

berpusat pada guru sehingga peserta didik kesulitan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Ini karena konsep dengan guru yang terlalu aktif, teacher 

center membuat peserta didik menjadi pasif dan hanya diam mendengar apa yang 

disampaikan oleh pendidik sehingga sering terjadi ketidakpahaman peserta didik. 

2. Tanya jawab 

Tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic antara pendidik dan peserta 

didiknya.48 Metode ini berupa pendidik mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai topik pembelajaran yang pertanyaan tersebut akan dijawab oleh peserta 

didik berdasarkan argumen-argumen dan fakta pendukungnya. Dalam penerapan 

metode ini, pendidik harus menguasai materi secara baik dan universal karena 

argumen yang akan dilontarkan oleh peserta didiknya tentu saja juga meluas dan 

bebas. Pada metode ini pula peserta didik mampu melatih ketajaman dan kritisnya 

terhadap suatu permasalahan yang ada sehingga peserta didik yang menyukai 

tantangan tentu saja sangat menyukai metode ini karena mereka mampu mengasah 

minat percaya diri dan mengukur kemampuannya berdasarkan opini dan fakta 

yang dia peroleh. Namun disisi lain penggunaan metode ini apabila terjadi 

perbedaan argumen maka akan terkesan membuang waktu karena harus 

meluruskan beberapa hal yang missunderstanding yang mungkin tidak berkaitan 

dengan topik inti pembelajaran sehingga banyak waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan argumen-argumen tersebut daripada pembahasan inti dari kegiatan 

belajar mengajar. 

 

                                                
48Mulyono dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Pembelajaran di Abad Digital 

(Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), h. 77-78. 
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3. Diskusi 

Diskusi merupakan suatu proses pertemuan dua atau lebih individu yang 

berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau 

sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar-menukar informasi, 

mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. Metode disksusi merupakan 

salah satu metode yang diturunkan dari strategi pembelajaran partisipatif 

(participative teaching and learning).49 Metode pengajaran yang umumnya dibagi 

kelompok-kelompok yang akan dipersilahkan untuk membahas dan menganalisis 

suatu karya ilmiah atau berbicara mengenai suatu kasus yang akan dibahas secara 

ilmiah untuk mencari permasalahan dan memecahkannya lalu menarik 

kesimpulan mengenai pemecahan dari masalah yang ada. Metode ini apabila 

berjalan dengan baik tentu saja dapat memancing keaktifan dan semangat peserta 

didik untuk berpikir kritis mengenai topik yang didiskusikan. Namun dibalik itu, 

apabila tidak berjalan baik maka diskusi akan terasa membosankan dan tidak 

hidup karena banyaknya peserta didik yang tidak aktif selama diskusi. 

4. Demonstrasi  

Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan oleh guru kepada 

siswa. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan proses interaksi belajar 

mengajar di kelas dan siswa dapat memusatkan perhatian pada pelajaran yang 

diberikan. Selain itu siswa dapat berpatisipasi aktif dan memperoleh pengalaman 

langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya sehingga siswa dapat lebih 

memahami materi pelajaran yang diajarkan dengan baik.50 Keunggulan metode ini 

membantu peserta didik mengetahui jalannya proses-proses yang telah dijelaskan 

tadi dengan penuh perhatian. Ini dikarenakan oleh daya tarik tertentu dari 

                                                
49Mulyono dan Ismail Suardi Wekke, Strategi Pembelajaran di Abad Digital, h. 66-67. 
50Dede Salim Nahdi, dkk., “Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Melalui 

Penerapan Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran IPA”, Jurnal Cakrawala Pendas, vol. 4, no. 

2 (2018), h. 11. 
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penggunaan media dan alat peraga. Selain itu metode ini dapat mereduksi 

kesalahan yang mungkin terjadi apabila terjadi kesalahpahaman terhadap hasil 

mengamati peserta didik. Metode ini dapat menyelesaikan masalah-masalah atau 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang diberikan oleh peserta didik. Namun 

kelemahannya yaitu menguras banyak waktu sehingga menjadi tidak efektif 

terlebih lagi apabila media atau alat peraga kurang memadai. Metode ini 

merupakan metode yang sangat dibutuhkan pada pembelajaran yang bertema 

praktek, seperti tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. 

5. Dikte (imla’) 

Secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang berarti dikte. Imla’ 

dalam bahasa Inggris berasal kata “dictation” yang berarti dikte atau mendiktekan. 

Sedangkan menurut istilah berarti metode mengajar dengan jalan guru 

mendiktekan pelajaran di depan kelas untuk dicatat oleh siswanya. Metode imla’ 

berarti suatu penyajian data yang penyajiannya dengan meminta peserta didik 

untuk menyalin apa yang disampaiakan oleh pendidik. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dikte atau imla’ berarti yang diucapkan atau dibacakan keras-

keras supaya ditulis oleh orang lain. Syarat penerapan metode ini pendidik tidak 

boleh terlalu cepat dalam mengucapkannya. Karena peserta didik perlu 

mendengar dan mencatat isinya yang kemudian diberikan keterangan-keterangan 

tambahan sebagai penyegaran penjelasan. Keunggulan metode ini adalah hemat 

bahan, melatih peserta didik menjadi mandiri karena peserta didik bekerja dan 

memahaminya sendiri, serta praktis dan efektif.51 Namun metode ini memiliki 

kelemahan seperti peserta didik menjadi pasif dan tidak bisa langsung 

menanyakan hal yang kurang mereka pahami, serta tulisan yang tidak rapi 

menjadi sulit untuk dipelajari dan dibaca. 

                                                
51Abdul Kodir Munsy dkk., Pedoman Mengajar (Surabaya: Al-Iklas, 1981), h. 79. 
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6. Kisah 

Kisah atau cerita adalah apa yang tertulis atau yang diceritakan. Metode 

kisah merupakan aspek sasaran yang sangat berkesan terhadap jiwa dan menarik 

pendengaran bagi orang-orang yang belajar. Metode ini juga memiliki keunggulan 

dapat menarik pendengaran dan membuat seseorang bisa mengingat kejadian-

kejadian dalam sebuah kisah dengan cepat. Kisah yang menarik akan membuat 

pendengarnya tertarik dan sampai ke dalam jiwa manusia dengan mudah. Kisah 

juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap jiwa orang yang mendengarkannya. 

Karena di dalamnya ada upaya mengambil pelajaran, nostalgia, dialog dan 

penguatan nasihat serta petuah dengan membuat perumpamaan dan mengambil 

pembelajaran dari sana. Metode kisah setidaknya akan mengungkapan peristiwa-

peristiwa bersejarah yang mengandung ‘ibrah, nilai moral, sosial dan rohani bagi 

umat manusia baik kisah yang bermuatan kebaikan maupun kisah yang bermuatan 

kezaliman yang terjadi sebelumnya di masa lampau. Cerita termasuk salah satu 

media pendidikan yang dapat dikatakan sukses karena metode ini sangat diminati 

oleh peserta didik baik anak-anak usia sekolah dasar hingga dewasa. 
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BAB III 

BIOGRAFI TOKOH DAN PEMIKIRANNYA 

A. Biografi Abuddin Nata 

Abuddin Nata, lahir di Desa Cibuntu Kulon, Kecamatan Ciampea 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 2 Agustus 1954. Ayah bernama 

(alm.) Muallim Nata, tamatan Pesantren Balai Rombeng Salafiyah di Banten, 

bekerja sebagai guru ngaji, imam dan khatib di Masjid kampung, sambil 

berdagang dan bertani menggarap sawah milik tetangga. Adapun ibu bernama 

(almh.) Siti Aisyah, seorang wanita desa tak pandai baca tulis, namun taat 

beragama, patuh pada suami, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membantu 

pekerjaan suami di sawah. Ia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Dua 

pertama (kakak) perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga; sedangkan tiga 

(adik), dua perempuan sebagai ibu rumah tangga dan guru ngaji, dan satu laki-laki 

pernah sekolah PGA 4 tahun tidak tamat, bekerja sebagai pedagang kuliner di 

Jakarta.  

Pendidikannya dimulai dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah di Jati 

Pinggir, Tanah Abang Jakarta Pusat sampai dengan kelas III, dan dilanjutkan di 

Madrasah Ibtidaiyah Wajib Belajar di Desa Nagrog Ciampea Bogor, hingga tamat 

tahun 1968. Selanjutnya setelah tamat Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun di 

Nagrog Ciampea Bogor sambil ngaji kitab kuning di pondok Pesantren Nurul 

Ummah dan belajar di Madrasah Tsanawiyah di sore hari di pondok Pesantren di 

alamat yang sama. Pada tahun 1972, pendidikan dilanjutkan di pendidikan guru 

agama tingkat atas (PGAA/PG 6 TH), sambil mondok ngaji kitab di Pondok 

Pesantren Jauharatun Naqiyah Cibeber, Cilegon Banten, hingga tamat tahun 1974. 

Selanjutnya pada 1978 meraih gelar sarjana muda (BA) jurusan Pendidikan 

Agama Islam dengan judul Risalah Taqwa sebagai Tujuan Pendidikan. Dan pada 
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1982 meraih gelar sarjana lengkap (Drs.) jurusan Pendidikan Agama pada 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan 

skripsi berjudul "Sumbangan Pendidikan Islam bagi Pemeliharaan Lingkungan 

Hidup” Pada 1994 meraih gelar magister (M.A.) jurusan Pendidikan Islam tanpa 

tesis dengan nilai rata rata A, dan pada 1997 meraih gelar doktor pendidikan Islam 

dengan disertasi berjudul "Konsep Pendidikan Ibn Sina". Pada 1999-2000 

mengikut Post Doctorat Program pada Islamis Studies, McGill Univer sity 

Montreal, Canada, dengan judul kajian: Student Teacher Relation ship on al-

Ghazala Perception. Pada tahun 2004 meraih gelar profesor bidang pendidikan 

Islam, dengan judul pidato pengukuhan: Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam 

di Indonesia. 

Semasa di Madrasah aktif sebagai ketua kelas, dan semasa di PGA. 

Tsanawiyah, dan PGAA aktif sebagai ketua siswa dengan menyelenggarakan 

berbagai kegiatan kesiswaan, olahraga, seni, pengembangan minat bakat dan 

lainya dengan meraih berbagai prestasi dan kejuaraan. Adapun semasa sebagai 

mahasiswa, di intra aktif sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, serta Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa 

(BKK) yang setingkat dengan dewan mahasiswa. Adapun di ekstra aktif di 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dimulai dari sebagai Ketua HMI Komisariat 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ketua Lembaga Pendidikan Mahasiswa 

Islam (Lapenmi), hingga sebagai Ketua II Himpunan Mahasiswa Islam Cabang 

Ciputat. Kegiatan di HMI ini dimulai sejak 1975, hingga sekarang dengan jabatan 

sebagai ketua presidium korp HMI (Kahmi) Cabang Ciputat. 

Dalam bidang pekerjaan dimulai sebagai guru ngaji privat dan Majelis 

Taklim Al-Imamahiyah Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, memberikan 

khotbah Jumat, ceramah agama, menulis artikel diberbagai surat kabar dan 
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majalah ibu kota, serta sebagai peneliti lepas pada Lembaga Studi Pembangunan 

(LSP) di Jakarta di bawah pimpinan Ir. Adi Sasono. Pekerjaan ini dimulai sejak 

meraih gelar Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap. Selain itu pernah bekerja di 

Lembaga Bahasa dan limu Atu pernah bekerja di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-

Qur'an (LBIQ) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai pengawas lepas 

pada Lembaga Agribisnis, Lembaga Pengrajin Indonesia. Himpunan Penelitian 

dan Pengembangan Masyarakat (HP2M) Ciputat, sebagai dosen tidak tetap 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Maarif Cipete, dan dosen tidak tetap 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan bekerja sebagai dosen tetap PNS dengan 

pangkat guru besar, pembina IV/E. 

Bersama dengan melaksanakan tugas pokok sebagai dosen, juga di 

percaya menduduki berbagai jabatan, antara lain sekretaris balai praktikum, 

sekretaris Jurusan Kependidikan Islam dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu dipercaya 

sebagai pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum (Purek II) semasa Profesor 

Azyumardi Azra sebagai Rektor dari tahun 1997 hingga 2006. Pada masa 

menduduki jabatan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum ini, terjadi 

perubahan IAIN menjadi UIN, pengembangan kelembagaan, pembangunan 

infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, perluasan bidang kerja sama. 

pembenahan manajemen, pembinaaan lingkungan akademik, dan lain sebagainya. 

Di tengah-tengah berbagai kesibukan tersebut, penulis masih sempat 

melahirkan karya tulis berupa buku dalam bidang agama dan pendidikan Islam 

dalam jumlah mencapai lebih 50 judul. Antara lain Sejarah Agama, Ilmu Tauhid, 

Dirasat Islamiyah, Metodologi Studi Islam, Studi Islam Komprehensif, Kapita 

Selekta Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, 

Sejarah Sosial Intelektual Pendidikan Islam, Sosiologi Pendidikan Islam, 
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Paradigma Pendidikan Islam, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Sejarah 

Pendidikan Islam, Sejarah Sosial Intelektual Pendidikan Islam, Sosiologi 

Pendidikan Islam, Paradigma Pendidikan Islam, Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkem- bangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam, Pendidikan Islam di Era 

Global, Ilmu Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Multidisipliner, Manajemen 

Pendidikan Islam, Strategi Pembelajaran, Persepktif Islam tentang Pendidikan 

Kedokteran, Fikih Kedokteran, Akhlak/Tasawuf, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, 

Pembaruan Pendidikan Islam, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Ilmu 

Kalam, Filsafat dan Tasawuf, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, 

Tema-tema Pokok Al-Qur'an Bibliografi Beranotasi Al-Qur'an, Materi Dakwah 

Terurai, Menuju Guru yang Profesional, Pendidikan dalam Perspektif Hadis, 

Kontributor tulisan untuk Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam Indonesia, dan 

Modul Program Penyetaraan Guru Agama Islam. 

B. Konsep Pemikiran Abuddin Nata 

Menurut Abuddin Nata, Selama ini buku-buku ilmu pendidikan Islam 

telah memperkenalkan paling kurang tiga kata yang berhubungan dengan 

pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta’lim dan ta’dib. Namun selain ketiga kata 

tersebut masih terdapat kata-kata lain yang berhubungan dan berkaitan dengan 

pendidikan diantaranya adalah seperti tazkiyah, muwa’idzah, tafaqquh, tilawah, 

tahzib, irsyad, tabyin, tafakkur, ta’aqquh, dan tadabbur.1 

Pertama, Kata at-ta’llimu atau al-ta’lim, diartikan sebagai 

memberitahukan sesuatu. Sehingga seorang yang awalnya tidak tahu, menjadi 

tahu. Kata ta’lim tersebut erat kaitannya dengan proses transfer of knowledge 

(mengalirkan atau mengalihkan informasi). Hasil dari proses ta’lim itu adalah 

ilmu yang diperoleh seseorang melalui sumber pengetahuan dan proses 

                                                
1Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,  h.7. 
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penerimaan pengetahuan tersebut. Bila dilihat dari pengertian ini, makna 

pendidikan menjadi sangat sederhana. Pengertian pendidikan hanya sebatas proses 

transfer pengetahuan antar manusia. Dimana ia hanya dituntut secara kognitif dan 

psikomotorik, tetapi tidak menuntut pelaksanaan pada daerah afektif. 

Kedua, kata tarbiyah berarti mengasuh, mendidik, memelihara. Dalam al-

Qur’an, kata tarbiyah yang merujuk langsung pada pendidikan, secara implisit 

tidak ditemukan. Penunjukannya pada pengertian pendidikan hanya dapat dilihat 

dari istilah lain yang seakar dengan kata tarbiyah, yaitu al-rabb, rabbany, 

rabbayani, dan nurabby. Abuddin Natta mengutip pendapat al-Raghib al-

Asfahani, bahwa makna dari kata tarbiyah adalah menumbuhkan/membina 

sesuatu setahap demi setahap sehingga mencapai sampai batas yang sempurna.2 

Istilah tarbiyah termasuk yang paling populer, karena istilah ini banyak 

dipergunakan oleh para ahli pendidikan seperti Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu 

Khaldun, Al-almawiy, Muhammad Quthb, Omar Muhammad Al-Taoumy al-

Syaibani, hasan Langgulung dan para tokoh yang menggunakan Istilah tarbiyah 

dalam pendidikan Islam. Samsul Nizar mengutip Musthafa al-Maraghi membagi 

aktivitas at-tarbiyah menjadi dua dimensi, yaitu: Pertama, dimensi pengembangan 

tarbiyah al-akhlaqiyah, yaitu usaha pengarahan, penciptaan, pembinaan dan 

pengembangan aspek jasmaniyah peserta didik agar dapat dijadikan sarana untuk 

pengembangan kejiwaannya (rohaniyah). Kedua, pengembangan dimensi 

tarbiyah diniyah tazhiriyah, yaitu pembinaan peserta didik agar mampu 

berkembang ke arah kesempurnaan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah.3 

Kesimpulannya terhadap makna tarbiyah ialah menjaga dan memelihara 

pertumbuhan fitrah yang ada pada peserta didik dan mengembangkan seluruh 

                                                
2Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an,  h. 72. 
3Samsul Nizar, Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2001), h. 89. 
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potensi yang dimilikinya, dengan berbagai sarana pendukung serta mengarahkan 

seluruh potensi yang dimiliki anak didik menuju kebaikan dan kesempurnaan 

seoptimal mungkin.  

Ketiga, ta’dib diartikan sebagai “pendidikan”, yang dapat pula diartikan 

sebagai proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan 

akhlak/budi pekerti. Maka tujuan dari ta’dib adalah membentuk pribadi muslim 

yang berakhlak mulia.4 Dengan demikian bahwa aspek pendidikan yang 

ditekankan dalam pengertian ta’dib adalah pendidikan akhlak. Maknanya 

pendidik tidak hanya dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

peserta didiknya, tetapi pendidik harus membimbing agar pengetahuan tersebut 

dapat menjadikan siswa menjadi orang yang berakhlak mulia, sehingga 

tanggungjawab pendidik tidak cukup dalam ranah kognitif dan dalam lingkungan 

pendidikan saja, tetapi juga dalam afektif dan psikomotoriknya, serta dalam 

tingkah lakunya sehari-hari. 

Dari beberapa pendapat tersebut Abuddin Nata mengatakan bahwa istilah 

tarbiyah lebih banyak digunakan dalam istilah pendidikan dan dikatakan juga  

bahwa sebenarnya istilah tarbiyah terkesan lebih luas artinya dibandingkan 

dengan istilah lain yang disebutkan di atas. Abuddin Nata juga menyimpulkan 

makna tarbiyah merupakan pendidikan yang mencakup seluruh aspek dan proses 

pendidikan, baik jasmani maupun rohani, baik ilmu pengetahuan maupun 

keterampilan yang dilaksanakan bagi peserta didik. Mencakup pengawasan, 

bimbingan dan kegiatan mempersiapkan anak didik menuju kebahagiaan hidup, 

sehingga anak didik tersebut dapat mencapai kedewasaannya.5 Dimana  

pendidikan Islam yang diungkapkannya adalah bimbingan baik berupa tuntutan, 

                                                
4M. Ali Hamdan Mabrur, “Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Abuddin Nata”, 

Jurnal Episteme, vol. 8 no 2 (2013), h. 336-337. 
5 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 90. 
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usulan, maupun perintah yang diberikan oleh pendidik terhadap perkembangan 

jiwa, pikiran, rasa, dan intuisi serta raga peserta didik dengan bahan materi-materi 

tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu dan alat 

perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai 

dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa konsep 

pendidikan Islam Abuddin Nata merupakan upaya membimbing, mengarahkan, 

dan membina peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan terencana 

sehingga terbina suatu kepribadian sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang 

sesuai pada al-Qur’an dan sunnah. 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh 

Abuddin mengharapkan terciptanya lulusan-lulusan yang memiliki pandangan 

ajaran Islam yang menyeluruh dan holistic serta mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan nyata, sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran dari segi 

kognitif, afektif, maupun psikomotor yang sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan Islam modern menurut Abuddin Nata 

yaitu pendidikan harus diarahkan pada upaya melahirkan manusia yang kreatif, 

inovatif, mandiri, dan produktif sebagai bentuk kesiapan menghadapi dinamika 

dunia modern yang semakin kompetitif tapi tetap berdasarkan dan berpegang pada 

wahyu Allah dan sunnah Nabi.  

Abuddin Nata dalam Arifin, sependapat dengan rumusan tujuan 

pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh hasil kongres sedunia tentang pendidikan 

Islam. Menurut Abuddin Nata dalam Arifin bahwa pendidikan harus ditujukan 

untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara 

menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia.6 

                                                
6Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 40. 
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Keseimbangan ini diharapkan dapat memberikan kestabilan psikis dan 

emosionalnya. 

Selanjutnya Abuddin Nata menyatakan bahwa ciri-ciri pendidikan Islam 
adalah: 
a. Mengarahkan agar manusia menjadi khalifah Tuhan di muka bumi 
dengan sebaik-baiknya 
b. Mengarahkan agar manusia melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka 
bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah swt  
c. Mengarahkan agar manusia agar berkhlak mulia 
d. Membina dan mengarahkan potensi, jiwa, akal dan jasmaninya sehingga 
memiliki ilmu dan akhlak yang dapat menunjang tugas kekhalifahannya 
e. Mengarahkan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat.7 

Adapun dasar pendidikan menurut Abuddin Nata adalah pandangan hidup 

yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah 

ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh 

dan komprehenshif, serta tidak mudah berubah, karena diyakini memiliki 

kebenaran yang telah teruji oleh sejarah.8 Penjabaran mengenai landasan dasar 

pendidikan Islam sebagai berikut: 

1. Dasar Religius 

Dasar religius yaitu dasar yang diturunkan dari sumber ajaran agama. 

Adapun tujuan dari agama yaitu untuk memelihara jiwa, memelihara agama, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dasar religius 

adalah dasar yang bersifat humanisme-teocentris, yaitu dasar yang 

memperlakukan dan memuliakan manusia sesuai dengan petunjuk Allah, dan 

dapat pula berarti dasar yang mengarahkan manusia agar berbakti, patuh, dan 

tunduk kepada Allah, dalam rangka memuliakan manusia.9 Dasar religiuslah 

menjadi dasar dalam menentukan perumusan komponen pendidikan seperti visi, 

misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, sifat dan karakter pendidik, peserta didik, 

                                                
7Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 53. 
8Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an,  h. 89. 
9Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,  h. 92. 
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hubungan pendidik dan peserta didik, lingkungan pendidikan, manajemen 

pengelolaan dan sebagainya. 

 

2. Dasar Filsafat Islam 

Menurut Abuddin Natta, dasar filsafat adalah dasar yang digali dari hasil 

pemikiran spekulatif, mendalam, sistematik, radikal dan universal tentang 

berbagai hal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi perumusan konsep 

ilmu pendidikan Islam. Dasar filsafat pendidikan Islam dijumpai pembahasan 

tentang masalah ketuhanan, alam jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan akhlak.10 Filsafat tentang manusia menyimpulkan bahwa 

manusia adalah ciptaan Allah swt yang paling sempurna. Di dalam dirinya 

terdapat unsur jasmani dan rohani, serta berbagai potensi, bakat, dan 

kecenderungan, dan bersifat dengan kekhilafan, kesalahan dan serba kekurangan. 

Tugas utama manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dalam rangka 

berbakti kepada manusia harus dididik dengan baik, yakni dibina jasmani, rohani, 

potensi, bakat dan kecenderungannya. 

3. Dasar Ilmu Pengetahuan 

Dasar ilmu pengetahuan adalah dasar dan manfaat yang terdapat dalam 

setiap ilmu pengetahuan bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran. Sebagai 

sebuah ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam, maupun ilmu 

pengetahuan sosial, memiliki tujuan dan manfaatnya tersendiri. Berbagai manfaat 

ilmu pengetahuan tersebut harus digunakan sebagai dasar ilmu pendidikan, dalam 

hal ini termasuk pendidikan Islam.  

                                                
10Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,  h. 93. 
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Menurut Abuddin Nata, dari rumusan tersebut sangat jelas bahwa tujuan 

pendidikan Islam bersifat universal. Adapun tujuan universal tersebut ditandai 

dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Mengandung prinsip universal (syumuliyah) antara aspek akidah, ibadah, 

akhlak, dan muamalah 

2. Keseimbangan dan kesederhanaan (mencakup antara aspek pribadi, 

komunitas dan kebudayaan) 

3. Kejelasan terhadap aspek kejiwaan manusia (qalb, akal dan hawa nafsu) 

4. Kesesuaian atau tidak bertentangan antara berbagai unsur dan cara 

pelaksanaannya 

5. Tidak berlebih-lebihan, praktis, realistis, serta sesuai dengan fitrah dan 

kondisi ekonomi, politik, maupun kultur yang ada 

6. Sesuai dengan perubahan yang diinginkan, baik perubahan dari segi 

psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai-nilai, 

maupun sikap peserta didik 

7. Dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pada 

pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan 

8. Mengandung keinginan untuk mewujudkan manusia yang sempurna (insan 

kamil) yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu 

menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi.11 

Penulis menyimpulkan, Abuddin Nata menempatkan al-Qur’an dan 

sunnah sebagai landasan dasar pendidikan Islam sejalan dengan landasan filsafat 

dan landasan ilmu pengetahuan. Sehingga pendidikan Islam lebih kontekstual 

dengan dinamika dan perkembangan zaman. Landasan filsafat dan landasan ilmu 

pengetahuan sendiri membutuhkan proses rasionalitas, berpikir kompleks dan 

                                                
11Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,  h. 63. 
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sistematis sebagaimana proses Ijtihad dalam menemukan kesimpulan-

keasimpulan mengenai hukum, konsep dan pemaknaan atas sebuah objek tertentu. 

Pendidikan Islam ibarat bangunan yang memerlukan adanya pondasi yang 

kuat dan kokoh dalam pelaksanaannya untuk menopang perubahan-perubahan 

yang dibawa oleh zaman. Selain itu pendidikan harus berlandaskan atas asas 

agama. Khususnya pendidikan Islam harus berdasar pada ajaran dan syariat agama 

Islam. Serta perlunya ijtihad untuk mengikuti perkembangan kehidupan dan 

perkembangan pengetahuan agar tetap selaras dengan tuntunan agama. Hal inipula 

yang menjadikan dasar ilmu pengetahuan dalam berkontribusi bagi penyusunan 

komponen pendidikan Islam sebab penelitian terhadap fenomena alam dan 

fenomena sosial juga akan memengaruhi kemajuan pengetahuan dan dinamika-

dinamika pendidikan di zaman modern. Agar bangunan menjadi lebih indah dan 

megah segala sisi, perlunya pendidikan menyesuaikan diri dengan modernisasi 

yang dimana telah terkikis mental anak bangsa agar menjadi kuat kembali 

menghadapi segala dampak yang mungkin terjadi dengan benteng-benteng 

keimanan sehingga mampu membekali dirinya menjadi manusia yang kamil. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pendidikan Islam di Era Modern 
Upaya modernisasi pendidikan Islam menjadi salah satu agenda nasional 

sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada awalnya, kebijakan awal orde baru 

hanya melanjutkan kebijakan orde lama terutama persoalan terhadap pendidikan 

Islam. Kebijakan pada masa itu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selain 

kepentingan politik tersebut, modernisasi juga ikut memengaruhi pendidikan 

Islam sehingga cenderung muncul dikotomi pendidikan Islam. Departemen 

Pendididikan Nasional  kemudian  merevisi  Undang-Undang  Sistem Pendidikan 

Nasional No. 2 Tahun  1989 dengan  alasan bahwa  Undang-Undang  tersebut  

sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.1  Sehingga  pada saat  

penyusunan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional  Tahun  2003,  umat  

Islam  merasa  perlu  untuk mengeluarkan  apresiasi  mereka  dan  membela  

kepentingan  umat  Islam  khususnya sistem  pendidikan  Islam  yang  selama  ini  

kurang  diperhatikan. Dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 ini menjadi langkah awal reformasi pendidikan yang ada di 

Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Berdasarkan Undang-Undang tersebut 

dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi  setiap  individu  

untuk  mengembangkan  dirinya  dan diharapkan suatu bangsa dapat memiliki 

generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Hal  

tersebut  menunjukan bahwa  agama  menduduki  posisi  yang  penting  dan tidak 

dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga  

                                                
1Syafira Masnu’ah, dkk., “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)”, Jurnal Modeling, vol. 9 no. 1 (2022), h. 121. 
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wajar  jika  pendidikan  nasional  berlandaskan  pada  nilai-nilai  agama,  sebab 

bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  beragama. Agama  bagi  bangsa  

Indonesia adalah modal dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. 

Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia  

dengan  manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan 

diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam 

hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

Mengemukakan persoalan modernisasi pendidikan tentu sangat erat 

kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi bermakna “mendunia”. Era globalisasi 

merupakan era yang ditandai adanya penyatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hal ini terjadi akibat perkembangan 

kemajuan teknologi yang memberikan informasi setiap isu yang ada pada suatu 

negara dengan negara lain.2 Bagi umat Islam, era tukar menukar dan transmisi 

ilmu pengetahuan, budaya dan peradaban ini bukanlah hal baru. Islam mencatat 

proses semacam ini sudah terjadi sejak 15 abad yang lalu.3  

Ahmad Safril Mubah dikutip oleh Budi Sujati menyatakan bahwa hasil 

penelitian dari The Centre of National Research of France menyatakan bahwa 

dunia dewasa ini tengah memasuki perkembangan baru globalisasi yaitu 

globalisasi budaya. Pertama adalah globalisasi politik yang dimulai dengan 

terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Kedua, adalah 

globalisasi ekonomi yang diperkirakan dimulai pada pertengahan tahun 1970-an, 

yakni ditandai lahirnya berbagai kesepakatan antar negara, seperti APEC, AFTA, 

NAFTA, dan lain-lain. Ketiga, adalah globalisasi budaya yang dimulai pada 

sekitar pertengahan tahun 2000-an. Pertemuan antar dan lintas budaya yang sering 

terjadi mengakibatkan penguatan budaya lokal karena setiap bangsa ingin 

                                                
2Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 10. 
3Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 11. 
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mempertahankan budayanya sendiri. Diperkirakan periode ini muncul mengikuti 

siklus 30 tahunan, sehingga dapat diprediksi ditahun 2030-an kemungkinan besar 

dapat terjadi globalisasi dibidang pendidikan, ditandai dengan banyaknya 

perguruan tinggi asal negara maju yang memiliki cabang di sejumlah negara lain.4 

Terdapat kekhawatiran bahwa ketika pendidikan di negara-negara sekuler 

mengendalikan dunia pendidikan, maka isu sekulerisme semakin sulit diatasi. 

Pendidikan Islam kini berjuang mempertahankan perannya dalam era 

globalisasi ini. Perubahan-perubahan yang terjadi mulai mengikis spirit 

keagamaan generasi muda Islam. Pendidikan kemudian dituntut untuk 

mengerahkan pembaharuan akibat kuatnya tekanan ekonomi dalam kehidupan, 

tuntutan masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil dan demokratis, 

penggunaaan teknologi canggih, kesalingtergantungan, serta kuatnya nilai budaya 

yang hedonisme, pragmatisme, materialisme, dan sekularisme.5 Hal ini 

mengakibatkan banyak kekhawatiran sebab globalisasi ini bisa menjadi ancaman 

dan tantangan apabila tidak dihadapi dengan benteng keilmuan dan keagamaan 

yang cukup. Perlunya kesiapan dan ketangkasan dibidang konsep, teknik, 

komunikasi, manajemen dan kepemimpinan, emosional, moral serta spiritual bagi 

setiap manusia. Hal ini mengakibatkan pendidikan pada umumnya dan pendidikan 

Islam pada khususnya berada di persimpangan jalan, yakni mengikuti tarikan 

eksternal sebagai sebagai pengaruh era globalisasi atau mengikuti tarikan internal 

yang merupakan misi utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang 

seutuhnya.6 Manusia seutuhnya yang dimaksud adalah manusia yang seluruh 

potensinya terbina secara baik dan seimbang. 

 

                                                
4Budi Sujati, “Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islam”, Jurnal Peradaban 

dan Pemikiran Islam, vol. 2 no. 2 (2018), h. 101. 
5Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 1. 
6Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 2. 
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Globalisasi terus menguat dan membawa semakin banyak perubahan salah 

satunya pada abad ke-21. Globalisasi abad ini meminta kualitas dalam segala 

usaha dan hasil kerja manusia mulai dari sumber daya manusia yang berkualitas 

dan unggul yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara 

profesional. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai 

terobosan dalam berfikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Dengan 

kata lain diperlukan suatu paradigma baru dalam menghadapi tantangan-tantangan 

yang baru tersebut.7 

Perkembangan ini kemudian menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan 

yang berlabel agamis di seluruh dunia khususnya lagi di Indonesia. Sehingga 

terdapat kebutuhan mendesak untuk merealisasikan sebuah pendidikan agama, 

sains, dan teknologi untuk menghidupkan intelektualitas di negara-negara yang 

telah menerapkan pendidikan agama. Karakteristik perkembangan masyarakat 

pada era globalisasi budaya diprediksikan akan penuh dengan diskontinuitas dan 

ketidakpastian. Jika dunia pendidikan agama gagal merespon dengan baik 

perkembangan globalisasi budaya ini dengan daya intelektualitas yang memadai, 

maka kegagalan tersebut dapat dengan mudah mendorong munculnya kelompok 

berpaham radikal. 

Menurut penulis, konsep paradigma pendidikan modern yang digambarkan 

Abuddin Nata merupakan salah satu bentuk kesediaan menghadapi globalisasi. 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa globalisasi era modern ini adalah 

globalisasi budaya, sehingga perlu pendidikan yang multikultural. Hal ini 

dianggap perlu karena globalisasi sejatinya tidak hanya membawa dampak negatif 

saja, melainkan juga punya dampak positif apabila direspon dan dihadapi dengan 

bekal yang baik dan persiapan yang matang. Pendidikan Islam kemudian tidak 

                                                
7Etistika Yuni Wijaya, dkk., “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global”. Jurnal Prosiding, vol. 1 (2016), h. 263. 
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hanya ditujukan pada hubungannya dengan Tuhan saja, melainkan juga 

diharapkan mampu  membawa manusia untuk memberikan manfaat yang kepada 

manusia lain, alam, dan dirinya sendiri.  

Lembaga pendidikan Islam di era global ini menghadapi tantangan yang 

berat untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki penguasaan pengetahuan 

agama tetapi sekaligus memiliki pengetahuan umum dan juga memiliki skill atau 

memiliki kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupan di masa ini. Apalagi di era 

global ini, lulusan pendidikan Islam diharapkan hal itu bukan sesuatu yang asing. 

Sehingga dengan penguasaan terhadap alat teknologi itu mereka dapat berkiprah 

secara optimal di tengah masyarakat. Bahlan bukan saja dapat menggunakan, 

menguasai tetapi dapat mengembangkannya. Selain itu pendidikan Islam mulai 

memperhatikan peningkatan daya baca dan menulis, membaca dan riset. Oleh 

karena itu konsep ini hadir untuk memadukan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, 

dan keberagaman budaya yang ada. Kemudian mengembangkan potensi dan 

kemampuan, serta menciptakan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat 

dengan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia (insan kamil). 

Pendidikan Islam perspektif Abuddin Nata juga tidak hanya dibatasi oleh 

pemaknaan sebagai sebuah proses pengajaran transfer pengetahuan, melainkan 

juga proses menanamkan nilai-nilai sikap dan tingkah laku (akhlaq), melatih dan 

memekarkan pengalaman, serta menumbuh-kembangkan kecakapan hidup (life 

skill) manusia. Manusia lahir membawa potensi, melalui proses pendidikan. 

Potensi manusia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan 

sempurna, sehingga ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 

khalifah. Dengan demikian, pembaharuan di bidang pendidikan khususnya 

pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia yang 

berpotensi dan berkualitas disegala bidang, memanusiakan manusia, tidak kolot, 
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tidak tertinggal zaman serta tetap menggenggam keimanan dan keislamannya 

sebagai makhluk Allah swt dan berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah.  

B. Pemikiran Pendidikan Islam Modern 

Munculnya berbagai paradigma pendidikan Islam modern, maka lembaga 

pendidikan Islam menghendaki konsep pemikiran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman dan mampu memajukan pendidikan Islam di era globalisasi. 

Maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa pemikiran pendidikan modern 

perspektif Abuddin Nata yaitu sebagai berikut: 

1. Humanis-teocentris 

Dalam istilah atau nama pendidikan, kata humanistic pada hakikatnya 

adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. 

Pendidikan humanistic sebagai sebuah teori pendidikan dimaksudkan sebagai 

pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan.8 Pendekatan 

humanisme yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari 

dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan 

kemampuan tersebut. Dalam paradigma humanis, manusia di pandang sebagai 

makhluk Tuhan yang memiliki fitrah-fitrah tertentu yang harus dikembangkan 

secara optimal. Dan fitrah manusia ini hanya bisa dikembangkan melalui 

pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia. Pendidikan humanis 

memandang bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi dan 

karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu dalam pandangan ini peserta didik 

ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek pembelajaran. Pendidikan humanis 

memandang bahwa perkembangan kognitif atau intelektual sama pentingnya 

dengan afektif siswa yang harus dikembangkan yang merupakan aspek terpenting 

dalam pendidikan. Jelaslah bahwa pendidikan humanis berorientasi pada 

                                                
8Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 95. 
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pengembangan manusia, menekankan nilai-nilai manusiawi, dan nilai-nilai 

kultural dalam pendidikan. Sasaran pokok pendidikan humanis adalah membentuk 

anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara baik, yang memiliki jiwa 

demokratis, bertanggung jawab, memiliki harga diri, kreatif, rasional, objektif, 

tidak berprasangka, mawas diri terhadap perubahan dan pembaharuan serta 

mampu memanfaatkan waktu senggang secara efektif.  

Abuddin Nata mengembangkan konsep humanis ini sesuai keperluan 

pendidikan Islam. Sebagai manusia, umat Islam diharapkan mampu menjaga 

hubungan tidak hanya kepada Sang Pencipta tapi juga kepada sesama manusia. 

Oleh karena itu hadirlah pemikiran pendidikan Islam humanis-teocentris. 

Pemikiran ini menghendaki keseimbangan baik itu dari segi ketuhanan maupun 

bermasyarakat. 

Menurut penulis, konsep pendidikan ini mengharapkan umat Islam tidak 

hanya sekedar menjadi seorang hamba yang beragama, tapi juga tetap 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang makhluk sosial di muka bumi. 

Implementasi pendidikan humanis dalam pembelajaran perspektif Islam adalah 

memberikan kebebasan kepada siswa dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan 

prinsip-prinsip keislaman dan kemanusiaan. Pendapat penulis selaras dengan 

pendapat Ramli Poloso terkait epistemologi pendidikan Islam yang menyatakan 

bahwa pendidikan Islam perspektif Abuddin Nata yaitu sebuah rumusan 

pendidikan Islam yang memaksimalkan potensi dan kemampuan akal manusia 

sebagai makhluk yang sempurna dengan tetap bersandar dan berpijak pada al-

Qur’an dan Sunnah. Pola pendidikan Islam yang humanis tersebut menghendaki 

pola teocentris yaitu memadukan usaha manusia dengan izin dan kehendak Allah 

swt.9  

                                                
9Ramli Poloso, “Epistemologi Pendidikan Islam Perspektif Abuddin Nata”, Jurnal 

Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, vol. 18 no. 2 (2018). 
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Pemikiran humanis-teocentris kemudian dimaknai sebagai konsep 

pemikiran yang menghendaki penggunaan seluruh kemampuan dan 

perkembangan fitrah manusia secara optimal dan menyuluruh. Meskipun 

demikian, mereka tetap diarahkan menjadi manusia ber-Tuhan dan beragama. 

Sehingga dalam perkembangannya, peserta didik diharapkan mampu menjadi 

hamba yang taat kepada Allah swt, mampu bersosialisasi dengan manusia lainnya, 

memelihara alam dan binatang, serta menguasai teknologi dan mampu mengikuti 

perkembangan globalisasi.  

2. Inklusif-pluralis 

Kaitannya dengan pendidikan Islam, perlu adanya sebuah kesadaran 

pendidikan yang lebih menanamkan sikap-sikap terbuka dan menghindari sikap 

egosentris. Pendidikan dengan model seperti ini dapat diadaptasi dari pemikiran 

Islam inklusif. Munculnya istilah Islam inklusif yang secara umum dapat diartikan 

dengan Islam yang terbuka, artinya mengakui adanya nilai kebenaran dari ajaran 

lain demi kemaslahatan umat.10 Sikap inklusif dapat dipastikan akan selalu 

dihadapkan dengan konteks masyarakat yang plural. Dengan demikian Islam 

inklusif-puralis adalah paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan 

bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai yang mengandung 

kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. 

Pluralisme bukanlah paham yang menyamakan semua agama dan bukan sebuah 

ajaran baru yang menggabungkan beberapa ajaran, akan tetapi paham yang 

menghargai adanya keragaman agama adalah sebuah bentuk keniscayaan yang 

menghiasi sebuah tatanan kehidupan masyarakat majemuk sehingga perlu adanya 

rasa toleran dan keterlibatan aktif tiap individu guna menciptakan sebuah 

peradaban yang lebih baik.  

                                                
10Aden Wijdan, dkk., Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 

2007), h.138. 
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Menurut Abuddin Nata, yang perlu digarisbawahi tentang konsep inklusif-

pluralis apabila hendak diterapkan di Indonesia ialah harus dengan syarat 

memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang 

inklusif-pluralis dalam berinteraksi dengan aneka ragam unsur dalam masyarakat, 

tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati, tetapi juga 

harus commited terhadap agama yang dianutnya.11  

Menurut penulis, konsep inklusif-pluralis ini hadir sebagai bentuk 

pemikiran yang ditawarkan Abuddin Nata yang kemudian diimplementasikan 

dengan bentuk saling menghargai perbedaan dan keberagaman. Peserta didik 

punya banyak perbedaan entah itu perbedaan kemampuan intelektual maupun 

bersosialisasinya. Perbedaan latar belakang juga kemudian perbedaan budaya 

kemudian menjadikan konsep ini  membantu  mereka  untuk  memahami  orang  

lain dalam  sebuah  perbedaan.  Dengan  demikian,  persatuan  dan  kesatuan  pada 

akhirnya  akan  menjadi  keinginan  yang  kuat  dikalangan  peserta didik.  

3. Multikultural 

Pendidikan multikultural merupakan suatu bentuk upaya dalam 

mewujudkan hubungan yang harmonis, yaitu kegiatan edukasi dengan maksud 

menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, sikap, kesadaran, dan perilaku 

peserta didik terhadap keaneka ragaman budaya, masyarakat, dan agama. Dengan 

penafsiran tersebut, pendidikan multikultural dapat mencakup pendidikan agama 

dan pendidikan umum yang “mengindonesia” karena responsif terhadap 

kesempatan dan tantangan kemajemukan budaya, masyarakat, dan agama. Maka 

tentu saja dalam pendidikan multikultural di sini tidak hanya sekedar 

membutuhkan “pendidikan agama”, namun juga “pendidikan religiusitas”. 

Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada peserta didik yang harus diakui dalam 

                                                
11Abuddin Nata, Peta Keanekaragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2001), h. 190. 
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pendidikan multikultural, meliputi penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok 

penganut agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, keadaan ekonomi, 

daerah/asal-usul, kelompok umur, kelompok umur, dan lain-lain.12 

Abuddin Nata mengamini multikulturalisme sebagai salah satu kunci 

masalah dunia yang krusial, termasuk Indonesia dalam menghadapi perubahan 

global masa depan. Nadi bangsa yang heterogen, memerlukan visi dengan basis 

pendidikan multikultural dalam membangun bangsa-negara yang tangguh, kokoh, 

kuat, dan bersatu.13 Pilihan menerapkan konsep multikultural dalam mengatasi 

keberlangsungan hidup bangsa-negara Indonesia ini, harus berlandaskan pada 

penerapan kehidupan yang bermoral. Ajaran tentang moral dalam al-Qur’an 

menitikberatkan pada monoteisme dan keadilan sosial. 

Alwi Shihab sebagaimana dikutip Abuddin Nata, menyatakan bahwa 

keagaman inklusif pluralis merupakan paham yang meyakini kebenaran atas 

agama yang dianutnya, namun dalam waktu bersamaan, meyakini kebenaran 

agama lain. Konteks ini, dialog, hidup berdampingan, toleransi sangat mungkin 

dilakukan, sehingga gagasan multikulturalisme menjadi titik sentral untuk 

diterapkan.14 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep multikultural merupakan 

pembaharuan pemikiran terhadap inklusif-pluralis di atas. Ini dikarenakan 

pemikiran tersbut nyatanya masih dipertimbangkan sebab paham keagamaan yang 

eksklusif juga diperlukan untuk menjaga keutuhan internal agama masing-masing. 

Sehingga pendidikan multikultural ini hadir untuk mengembangkan konsep 

pendidikan sehingga kehidupan antar etnis, ras, dan suku agar hidup 

                                                
12Lathifah Abdiyah dan Mahmud Arif, “Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan 

Multikultural”, Jurnal Pendidikan Islam, vol. 8 no. 2 (2021), h. 26-27. 
13Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Global (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 

251. 
14Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Global, h. 271. 
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berdampingan dan toleransi. Konsep ini sangat dibutuhkan dalam lingkup 

pendidikan Islam di Indonesia. Ini karena kultur Indonesia yang beragam 

sehingga pendidikan Islam diharapkan mampu menjadikan pijakan kultur itu 

untuk kemudian berkembang sesuai dengan budaya dan perubahan zaman. 

C. Problem Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi 

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami umat Islam 

dalam dunia pendidikan modern, khususnya di zaman dinamis akibat pengaruh 

globalisasi maka pendidikan Islam perlu melakukan rangkaian-rangkaian 

pembaharuan agar tetap bisa eksis beradaptasi dengan perubahan.  

Penulis mengutip rumusan yang digambarkan oleh Abuddin Nata yang 

mengenai problem dalam dunia pendidikan yaitu: pertama, masuknya ilmu 

pengetahuan sekuler dari bangsa Barat yang membagi ilmu agama dan ilmu 

umum menjadi dua hal yang berbeda. Kedua, adanya perbedaan perspektif dalam 

menanggapi fenomena alam. Ketiga, adanya jurang pemisah mengenai sumber-

sumber ilmu agama dan ilmu umum. Keempat, klasifikasi ilmu agama dan ilmu 

umum menimbulkan kesalahpahaman.15 Karena itu penulis menganggap perlu 

adanya usaha-usaha menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. 

Adanya kekhawatiran akan dikendalikannya dunia pendidikan oleh 

negara-negara sekuler akibat masuknya pengaruh Barat menjadi salah satu 

tantangan yang harus diatasi khususnya umat Muslim di Indonesia. Oleh karena 

itu pendidikan Islam harus menunjukkan eksistensinya dalam bersaing dengan 

pengaruh yang dibawa oleh globalisasi.  

Permasalahan mengenai integrasi agama dan ilmu umum memunculkan 

perdebatan dan dikotomi antara ilmuan Muslim dan ilmuan Barat. Masuknya 

pendidikan Barat kemudian melahirkan sistem pendidikan yang membedakan 

                                                
15Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, h. 9-14. 
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pendidikan Islam dan sekuler. Dikotomi ini disebabkan karena paham yang 

menganggap bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu berbeda, dimana ilmu 

agama bersumber dari Tuhan dan ilmu pengetahuan umum bersumber dari 

pemikiran manusia. Selain itu dikotomi yang dialami manusia menjadi semakin 

ketat dimana di satu sisi ilmu-ilmu agama dipertahankan dan dikembangkan 

dalam lembaga pendidikan Islam tradisional (Pesantren Salafiah), sementara di 

sisi lain ilmu sekuler diajarkan di sekolah-sekolah umum dan disponsori oleh 

pemerintah. Ilmu sekuler Barat ini yang kemudian digunakan untuk menjajah 

negara-negara Islam dengan merusak alam, merendahkan, merusak mental, 

membodohi dan sebagainya. Karena hal ini, muncullah kebencian yang 

menganggap bahwa apapun yang berasal dari Barat termasuk ilmu pengetahuan 

dan teknologi dianggap haram.16 Sementara pendukung ilmu pengetahuan modern 

menganggap ilmu agama Islam sebagai ilmu semu atau pseoudoscience yang 

dimaknai sebagai pengetahuan mitologis yang dianggap tidak ilmiah karena tidak 

berbicara fakta atau tidak sesuai dengan metode ilmiah. 

Keadaan ini meresahkan kalangan umat Islam karena dikotomi yang 

menganggap pendidikan Islam dan ilmu sosial/ilmu alam dianggap bukan bagian 

dari pengetahuan agama.17 Hal ini menyebabkan umat Islam yang hanya 

mengandalkan ilmu agama akan kesulitan dalam menghadapi tantangan zaman, 

bahkan tersingkir dari persaingan global. Sedangkan mereka yang hanya 

mementingkan ilmu pengetahuan tanpa adanya ajaran agama, maka akan 

melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya tidak peduli baik buruknya.  

Menurut penulis, Islam sejatinya tidak memisahkan atau mendikotomikan 

agama dan ilmu pengetahuan umum. Dikotomi ini bertentangan dengan 

                                                
16Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, h. 9.  
17Mohammad Firdaus. Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum : studi kasus pada 

Madrasah Aliyah Citra cendikia. Tesis, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). h. 2. 
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pendidikan Islam yang mengajarkan keseimbangan fisik, psikis, emosional, serta 

keseimbangan dunia dan akhirat. Seluruh ilmu pengetahuan baik yang berbau 

agama maupun umum sama-sama bersumber dari Tuhan. Selain itu, menganggap 

semua hal dari Barat sebagai haram dan bid’ah bukanlah suatu hal yang benar. 

Karena segala hal, baik dari Timur maupun Barat pasti ada yang baik dan ada 

yang buruk juga. Perlunya keseimbangan antara pengetahuan Islam dan umum 

adalah agar pendidikan tetap tertata seimbang, dinamis mengikuti zaman, tidak 

tertinggal dan terbelakang, tetap sesuai akidah, tetap menjaga alam dan ciptaan 

lainnya, serta tetap berkembang dan meningkat sesuai syariat tanpa harus merusak 

nilai agama. 

Selanjutnya kemudian permasalahan perbedaan pandangan mengenai 

fenomena alam. Pandangan Barat mengatakan bahwa alam dan spiritual 

ketuhanan tidak ada kaitannya dengan fenomena alam. Alam seluruhnya tunduk 

pada hukum alam, misalnya air itu mengalir kebawah dan api itu panas dan 

menyala mengarah ke atas. Menurut Barat, hukum ini sudah terjadi secara alami 

dengan sendirinya tanpa ada relasinya dengan Tuhan. Hal ini berdasarkan kajian 

mereka terhadap hukum alam dengan observasi dan eksperimennya. Hasil dari 

observasi dan kajian inilah yang kemudian melahirkan temuan berupa data, dan 

informasi yang kemudian diverifikasi menjadi rumusan teori ilmu pengetahuan. 

Karena hal inilah, Barat menarik kesimpulan bahwa alam bergerak menurut 

hukum evolusi.18 Sementara masyarakat primitif agamis melihat alam sebagai 

sesuatu yang magis dan sakral yang erat kaitannya dengan kekuasaan Tuhan.  

Karena perbedaan pandangan ini mengakibatkan adanya 2 langkah yang 

berbeda. Barat yang kemudian menguras alam karena menganggap bahwa semua 

terjadi secara alami seperti air yang akan terus mengalir sehingga mereka 

                                                
18Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, h. 11. 
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menguras alam dengan tamak dan mengakibatkan kerusakan pada alam. Ilmu 

pengetahuan di tangan mereka berkembang pesat tapi karena tidak adanya kendali 

moral mengakibatkan manusia bebas berkehendak tanpa memperkirakan dampak 

baik dan buruknya. Sementara bagi masyarakat agamis, alam dianggap sebagai 

karunia sakral Tuhan yang harus dijaga, mengakibatkan mereka tertinggal dalam 

bidang pengetahuan dan peradaban karena tidak memanfaatkan alam secara baik. 

Menurut penulis, fenomena alam tidak terjadi begitu saja. Melainkan 

karena adanya kontribusi Tuhan. Alam diciptakan oleh Tuhan sama seperti 

manusia. sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak sepantasnya merusak apalagi 

mencederai alam. Mencederai alam bukan bermakna tidak boleh mengambil 

manfaatnya, akan tetapi tidak mencederai alam bermakna manusia diperbolehkan 

mengambil dan memanfaatkan alam untuk kemudian digunakan mendukung 

kemajuan dan kesejahteraan manusia dengan syarat pemanfaatan alam tersebut 

harus bertanggungjawab dan tidak dilakukan secara berlebih-lebihan dan 

melampaui batas. Selain itu, dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan mengenai 

penciptaan alam semesta dan seluruhnya. Sudah ada gambaran mengenai bulan, 

bintang, gunung, siang dan malam. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang 

melihat dari paham agama hendaknya juga melek teknologi dan zaman. Salah satu 

perwujudan dari meleknya teknologi adalah dengan melakukan kajian-kajian dan 

penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi lalu kemudian penelitian itu tetap 

diiringi dengan pengetahuan agama sehingga hasil penelitian yang diperoleh bisa 

membuat semakin dekat dengan Sang Pencipta, bukan malah sebaliknya merusak 

ciptaan dan tersesat dari kebenaran. 

Selanjutnya mengenai permasalahan akan adanya jurang pemisah atau 

kesenjangan mengenai sumber-sumber ilmu agama dan ilmu umum. Pendukung 

ilmu agama menganggap bahwa sumber ilmu yang shohih hanyalah bersumber 
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dari Tuhan seperti wahyu kitab suci dan tradisi kenabian. Mereka menganggap 

bahwa apa yang mereka kaji sudah mendapat jaminan dari Tuhan sebagai sebuah 

kebenaran yang mutlak dan menjamin kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti. 

Sementara itu para ilmuan Barat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

paradigma sekuler yang lepas dari agama dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. 

Mereka menganggap apa yang dibawa oleh agama sebagai khayalan tidak masuk 

akal dan tidak ada gunanya.19 Hal ini menyebabkan keduanya menjadi sesuatu 

yang terpisah dan berbeda. Jurang pemisah inilah yang menyebabkan masing-

masing terjebak dengan paradigma yang tidak sepenuhnya benar. Masing-masing 

menganggap paham mereka benar dan lebih maju akibat dari perbedaan 

pandangan yang mereka anut. 

Menurut penulis, sumber ilmu itu harusnya saling berdampingan karena 

pada dasarnya sumber ilmu pengetahuan umum yang berasal dari fenomena alam 

dan fenomena sosial juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan semua yang telah diteliti 

dan dikaji hendaknya disejajarkan dengan ajaran agama karena Islam sudah 

menjelaskan tentang penciptaan alam dan semua yang terjadi di bumi semuanya 

sudah dijelaskan di dalam al-Qur’an. Demikian pula ilmu-ilmu agama yang 

berasal dari Tuhan dan kitab suci maupun semuanya berasal dari Tuhan. Oleh 

karena itu, seharusnya semua ilmu-ilmu yang telah dikembangkan baik oleh kaum 

sekuler maupun kaum agama hendaknya disandingkan sehingga antara keduanya 

tidak ada kesenjangan dan tetap berdampingan agar tetap terwujud keseimbangan. 

Permasalahan selanjutnya adalah adanya kesalahpahaman akibat dari 

klasifikasi ilmu agama dan ilmu umum. Penekanan yang begitu besar terhadap 

ilmu-ilmu agama yang diberikan para pemuka agama (ulama) seperti yang 

dilakukan oleh Imam al-Ghazali ternyata menimbulkan salah paham dikalangan 

                                                
19Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, h. 12-13. 



 

 

   

  67 

pengikutnya. Al-Ghazali misalnya membagi ilmu yang fardlu ain yang terdiri dari 

ilmu-ilmu agama; dan ilmu yang fardlu kifayah yang terdiri dari ilmu-ilmu umum. 

Pembagian ilmu yang didasarkan pada paradigma fikih dan tasawuf tersebut 

menempatkan ilmu sebagai alat untuk mencapai sesuatu.20 Ilmu agama digunakan 

jika tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ajaran 

agama dengan baik. Adapun menempatkan ilmu sebagai alat untuk mencapai 

kehidupan duniawi, kemewahan, kedudukan dan kegagahan.  

Menurut penulis, sebenarnya tidak perlu ada klasifikasi yang membedakan 

ilmu agama dan ilmu umum. Hanya saja sebagai manusia yang beriman, 

menempatkan pendidikan dan ilmu agama hendaknya lebih didahulukan dan 

diprioritaskan sebagai ilmu yang utama. Namun kedudukan keduanya tetaplah 

penting untuk dipelajari karena kedua ilmu itulah yang kemudian digunakan untuk 

memjukan kehidupan dan pola pikir manusia. kedua ilmu itu harus seimbang 

karena apabila terlalu fanatik dan mengesampingkan ilmu sosial maka umat 

Muslim akan tertinggal perkembangan dan tidak mengalami kemajuan. Adapun 

sebaliknya jika hanya mengandalkan ilmu umum tanpa ada bekal agama 

dikhawatirkan manusia akan tersesat dan berbuat kerusakan. Oleh karena itu, 

hendaknya kedua ilmu tersebut perlu untuk dipelajari agar keseimbangan dunia 

dan akhirat tetap terjaga. 

D. Peran Lembaga Pendidikan Islam di Era Modern 

Di Indonesia, bentuk dikotomi pendidikan sudah ada sejak munculnya 

sistem lembaga pendidikan di era pertengahan abad ke-19 hingga memasuki masa 

kemerdekaan. Masa itu, Belanda menerapkan politik etik yang salah satu 

bentuknya membuka sekolahan bagi kaum bumi putera pada tahun 1870. 

Didirikannya lembaga pendidikan ini tak lain bertujuan untuk kepentingan 

                                                
20Abuddin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, h. 14. 
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Belanda memperoleh lebih banyak tenaga kerja dan memanfaatkan SDM di tanah 

jajahannya. Dalam sistem pendidikan ini, pendidikan agama tidak diberikan di 

sekolah dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri 

masalah pendidikan agama. Di pihak lain, pribumi Indonesia yang memiliki 

keteguhan akidah serta jiwa nasionalis (kaum Santri) tak mau mengikuti pola 

pendidikan Belanda. Mereka memperkuat basis pendidikan agama melalui 

lembaga pesantren. Di pesantren, peserta didik mendapatkan pelajaran agama 

secara mendalam, dan hanya memperoleh sedikit porsi pendidikan umum. Setelah 

Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa 

pentingnya pendidikan agama. Bahkan, Ki hajar Dewantoro selaku Menteri 

pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada kabinet pertama menyatakan 

pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.21 Problematika 

dikotomi ilmu pengetahuan agama dan umum yang telah menjalar ini sebenarnya 

sudah ada upaya untuk menyatukan keduanya sejak awal. Namun usaha tersebut 

tidak serta langsung terwujud. Oleh karena itu banyak instansi pendidikan yang 

kita temui sekarang. Mulai dari pesantren-pesantren, madrasah di bawah naungan 

Kementrian Agama (kemenag), sekolah dasar, kejuruan dan sekolah umum 

lainnya dibawah naungan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbudristek), bahkan sekolah inklusi bagi penyandang 

disabilitas. 

Moh. Toriqul Chaer mengemukakan upaya merespon pentingnya 

pendidikan tersebut menurut Rais di Indonesia muncul tiga tipologi pendidikan; 

Pertama, pendidikan pesantren yang direpsentasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU). 

Pesantren umumnya berada di desa-desa terpencil. Ini akibat dari sikap para 

ulama dahulu yang bersikap non-kooperatif terhadap penjajah. Pendidikan 

                                                
21Achmad Nasrudin, “Madrasah Sebagai Solusi Dikotomi Pendidikan”, Artikel Lampung 

Kemenag, (diakses Jumat, 8 Desember 2023). 
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pesantren lebih condong pada pendidikan agama seperti fikih, tafsir, tauhid, dan 

pemahaman bahasa Arab. Kedua, memasukkan pendidikan agama ke dalam 

lembaga pendidikan Barat yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah. 

Pendidikan yang dikelola Muhammadiyah dianggap berbeda dengan sekolah 

negeri. Lembaga pendidikan Muhammadiah dianggap punya porsi lebih terhadap 

pendidikan agama. Ketiga, pendidikan yang dikelola oleh pemerintah yang 

dikenal dengan pendidikan negeri, dipahami lebih condong pada pembelajaran 

materi-materi umum, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, kealaman, 

teknologi, kebahasaan dan lain sebagainya.22 Tipologi pendidikan ini pula 

menggambarkan adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. 

Upaya konvergensi sistem, corak keilmuan, dan teknis operasional harus 

terus diupayakan agar dikotomi dengan berbagai konsekuensinya dapat 

diminimalisir. Terlebih di tengah krisis multidimensi yang melanda Indonesia 

yang salah satunya disebabkan oleh adanya kelemahan dalam sistem pendidikan, 

upaya intensif konvergensi dan pembaharuan pendidikan harus terus diutamakan. 

Semua realitas dikotomi dalam sistem pendidikan di Indonesia tersebut 

merupakan tantangan bagi para pemikir dan praktisi pendidikan. Sejumlah kajian 

dan penelitian mendalam dan aplicable diharapkan mampu dan mendukung 

berbagai kebijakan untuk melakukan konvergensi dan integrasi sistem pendidikan 

di Indonesia tersebut. 

Karena hal inilah lembaga pendidikan perlu menunjukkan perannya 

masing-masing terhadap permasalahan yang ini. Mulai dari meminimalisir 

dikotomi dan beradaptasi dengan dinamika zaman yang semakin berkembang dan 

sulit untuk dibendung. Sebab apabila lembaga pendidikan gagal memainkan 

                                                
22Moh. Toriqul Chaer, Peran Madrasah dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Budaya”, 

Jurnal Muaddib, vol. 6 no. 2 (2016), h. 187. 
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perannya maka bukan lagi manusia yang memanfaatkan zaman dan teknologi, tapi 

zaman dan teknologi itulah yang akan merusak manusia. 

1. Pesantren  

Pondok pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik 

Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Meski waktu itu belum disebut dengan 

pesantren tapi bisa dikatakan bahwa yang dilakukanya merupakan peletakan 

dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pondok pesantren merupakan 

wadah pendidikan agama yang tidak hanya identik dengan keislamannya, tetapi 

juga mengandung makna keaslian Indonesia.23 Menghadapi tantangan yang 

demikian kuat, maka tak mungkin pesantren masih bertahan dengan pola 

pembelajaran lama. Tuntutan masyarakat global adalah sikap adaptif, penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi serta etos kerja yang tinggi. Maka karena itulah 

pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan kamajuan zaman. Atas dasar 

itu pula peluang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan 

menciptakan manusia seutuhnya akan semakin terbuka. Sikap terbuka terhadap 

perubahan ini tidak serta merombak tatanan dan tujuan pesantren yang dikenal 

dengan corak agama. Pesantren tetap mempertahankan dan melestarikan 

tradisinya yang dikenal dengan pokok elemen dasarnya yaitu pondok, masjid, 

santri, pengajaran kitab kuning, dan kiai. Tradisi ini dipertahankan karena hal 

inilah yang membuat pesantren memberikan nuansa berbeda dengan lembaga 

pendidikan lain di luar pesantren. Tradisi keilmuan yang kuat dalam pesantren 

memberikan bekal pada santri kelak setelah dinyatakan lulus adalah mampu 

menguasai kitab kuning (klasik), kemudian mendapat ijazah dari seorang kiai.24 

                                                
23Hermansyah Putra. Pondok Pesantren dan Tantangan Globalisasi. Tesis (Yogyakarta: 

Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja, 2009), h. 

1. 
24Ahmad Shidiq, “Tradisi Akademik Pesantren”, Tadris Jurnal Pendidikan Islam, vol. 10 

no. 5 (2015), h. 216. 
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Seiring berjalannya waktu, globalisasi telah menjadi realitas yang harus dihadapi 

umat manusia, termasuk pesantren dan masyarakat Indonesia. Kondisi ini 

dicirikan dengan adanya pemberian ruang bebas dan keterbukaan terhadap 

perdagangan dan kawasan pertumbuhan yang bebas dari birokrasi negara. 

Menghadapi kenyataan ini, pesantren perlu mengadakan pembaharuan dan 

modernisasi. Hal ini dikarenakan konsep dan praktik pendidikan Islam selama ini 

terlalu sempit, terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, serta melahirkan 

dikotomi keilmuan yang kemudian menghambat perkembangan dan kemajuan 

pengetahuan. Dengan demikian, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

diharapkan sanggup membenahi diri, sehingga ia tidak hanya mampu menjadi 

media transmisi budaya, ilmu dan keahlian, tapi juga mampu 

menumbuhkembangkan potensi/fitrah manusia yang diberikan Allah sejak lahir 

untuk menjalani dan memakmurkan kehidupannya. 

Pesantren dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam 
berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara 
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.25  

Jadi, dalam perkembangannya pesantren tidak lagi hanya sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan Islam semata, melainkan mulai terbuka melaksanakan 

pendidikan yang memadukan antara diniyah (agama) dan non-diniyah (umum). 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian mengenai kebijakan pesantren DDI Mangkoso 

terkait integrasi dan akomodasi pendidikan adalah dibukanya sistem pendidikan 

klasikal yang bekerjasama dengan  Kementerian  Agama  dan  Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kurikulum, proses pembelajaran, 

kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian madrasah/sekolah  harus  

                                                
25Republik Indonesia, “PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan” dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 
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memenuhi  kualifikasi  standar  nasional  pendidikan  dan  secara  terbuka 

menerima perubahan kebijakan, monitoring, dan evaluasi dari pemerintah. 

Keterbukaan tersebut mendorong pengelolaan sistem klasikal pada Pondok 

Pesantren DDI Mangkoso menempatkan kiai tidak pada posisi penentu kebijakan 

secara tunggal. Manajemen lembaga klasikal (formal) dipercayakan kepada 

organisasi yang dipimpin oleh kepala madrasah/sekolah.  Meski demikian, peran 

kiai tetap dipandang penting, tetapi otoritasnya telah terdistribusi kepada yang 

ditetapkan pemerintah sebagai kepala madrasah/sekolah. Lembaga klasikal 

pondok pesantren DDI Mangkoso menerapkan manajemen madrasah berbasis 

pesantren. Hal ini karena madrasah berada dalam binaan pesantren, sehingga 

aktivitas madrasah merupakan aktivitas kepesantrenan. Manajemen madrasah 

berbasis pesantren maksudnya ialah otoritas dan tanggung jawab tingkat madrasah 

untuk membuat kebijakan terkait penyelenggaraan kependidikan sesuai kerangka 

kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bingkai kepesantrenan. Manajemen 

madrasah berbasis pesantren memiliki tiga prinsip, yaitu kemandirian yang 

bertanggung jawab, kerja sama dan partisipasi dari semua pihak, serta transparansi 

dan akuntabilitas administrasi.26 

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dikotomi ilmu agama 

dan ilmu pendidikan terkikis dan terminimalisir dengan adanya integrasi dan 

akomodasi yang dilakukan oleh lembaga pesantren ini. Kesadaran bahwa 

pentingnya kedua ilmu itu dan keharusan mengikuti perkembangan zaman 

membuat lulusan pondok pesantren bisa turut bersaing dan berkompetisi di dunia 

luar pesantren tapi tetap dengan membawa ilmu-ilmu bekal akidah di dalam 

dirinya. 

                                                
26Muhammad Alqadri Burga dkk., “Akomodasi Kebijakan Pendidikan Nasional Bagi 

Pondok Pesantren DDI Mangkoso”, At-Tarbawi Jurnal Kajian Kependidikan Islam,  vol. 4 no. 1 

(2019), h. 55-56. 
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2. Madrasah 

Kata-kata madrasah dalam bahasa Arab merupakan isim makan dari kata 

“darasa” yaitu “madrasatun” yang berarti “tempat duduk untuk belajar”. Istilah 

madrasah sekarang ini menyatu dengan istilah sekolah yang lebih dikhususkan 

bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Yang membedakan antara 

madrasah dan sekolah umum adalah sekolah dan madrasah mempunyai ciri-ciri 

yang berbeda yaitu mempelajari ilmu agama. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa madrasah adalah suatu lembaga yang penekanannya mengajarkan ilmu-

ilmu keislaman. Penggunaan kata-kata madrasah di Indonesia berbeda dengan di 

Arab. Madrasah di Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi 

di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran 

Islam.27 Pesantren dan madrasah memang sama-sama bercorak dan berbau agama. 

Namun perbedaan keduanya cukup jelas, sebab pesantren terdapat beberapa 

elemen pokok sementara di madrasah tidak perlu ada pondok dan pengajian kitab 

klasik sebagai pilar atau cirinya. Beberapa komponen yang diutamakan dalam 

madrasah adalah adanya lokal tempat belajar, guru, siswa dan rencana pelajaran 

serta pimpinan. Meskipun demikian madrasah dan pesantren memiliki kesamaan 

yang mendasar yaitu sama-sama mengajarkan ilmu Islam dan kehadiran 

madarasah merupakan akibat penyesuaian dengan pesantren.  

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia lahir dan 

berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 

Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan mengikut dengan 

perkembangan bangsa Indonesia sejak awal perkembangan Islam, masa 

penjajahan, kemerdekaan hingga sekarang. Namun masih ada juga sebagian 

masyarakat melihat madrasah hanya sebatas lembaga madrasah kuno yang 

                                                
27Mohammad Rizqillah Masykur, “Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia”, 

Jurnal Al-makrifat, vol 3 no.2 (2018), h. 3. 
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mengajarkan seseorang untuk beribadah yang benar, berkelakuan baik dan 

beragama dengan tekun, dan pada akhirnya madrasah hanya dipandang sebagai 

lembaga yang tidak berguna dan tidak mendukung masa depan. Oleh karena itu 

madrasah dituntut membenahi diri dengan memperbaharui programnya dengan 

program yang lebih cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian, baik dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan 

taqwa. Madrasah juga harus mampu bersaing dengan lembaga lain agar madrasah 

tetap eksis bergelut di era modern dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Madrasah yang meliputi 3 jenjang seperti MI, MTs, dan MA sesuai 

tingkatannya hingga saat ini terus melakukan berbagai inovasi untuk terus 

mengembangkan madrasah diantaranya adalah dengan adanya madrasah program 

keterampilan. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bone termasuk salah satu yang 

menerapkan program keterampilan ini. Keterampilan yang dikembangkan di 

madrasah ini adalah keterampilan pengelasan dan tata busana. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk bahwa madrasah bukanlah lembaga hanya belajar agama terus-

terusan, tetapi juga tempat belajar ilmu umum yang bisa dijadikan bekal untuk 

memakmurkan dirinya seperti adanya 3 jurusan seperti MIA (Matematika dan 

Ilmu Alam), IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) dan juruan Bahasa yang di dalamnya terdapat 

pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib dan pelajaran minat sesuai jurusan. 

Kemudian ditambah dengan adanya workshop keterampilan pengelasan dan 

busana yang kemudian bisa melatih skill dan pengalaman peserta didik jika 

dikemudian hari tidak bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. 

Menurut penulis, inovasi-inovasi ini tidak terjadi tanpa sebab. Hal ini 

karena pembaharuan sistem di dalam madrasah merupakan salah satu bentuk 

menghadapi dinamika zaman. Inovasi ini dilakukan agar madrasah tidak lagi 

dianggap kuno dan ketinggalan. Selain itu, lulusan madrasah diharapkan tidak 
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hanya menghasilkan lulusan yang agamis saja, tapi juga mampu menempatkan 

dirinya di era modern dengan segala perubahan dengan dihasilkannya lulusan-

lulusan berbakat di setiap jurusan masing-masing. 

3. Sekolah Islam Terpadu 

Sekolah Islam Terpadu adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan 

pada tahun 1995-an oleh kader Gerakan Tarbiyah Jakarta kemudian diikuti oleh 

kader lain di berbagai daerah. Sekolah Islam Terpadu merupakan pendatang baru 

dalam kancah pendidikan di Indonesia sehingga mereka memiliki pilihan yang 

fleksibel terhadap kurikulum yang diterapkan. Meskipun demikian, ada  

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai ketika memilih kurikulum yang  

akan diterapkan. Pertimbangan tersebut sebagai contoh adalah pertimbangan 

pragmatis. Karena berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), maka mereka harus memilih antara kurikulum Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan atau kurikulum Kementerian Agama. Pertimbangan ini 

dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai plus kepada para pengguna 

lembaga pendidikan tersebut.28 Kurikulum yang diterapkan oleh Sekolah Islam 

Terpadu pada dasarnya adalah kurikulum yang diadopsi dari kurikulum 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimodifikasi. Jika melihat 

struktur kurikulumnya, Sekolah Islam Terpadu merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari tidak adanya penolakan terhadap 

mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Bahasa dan Seni, yang merupakan format baku dari kurikulum pendidikan 

nasional. Sekolah Islam Terpadu menganggap bahwa dengan memberikan mata 

pelajaran umum maka dapat menjadi alat untuk membekali para lulusan dalam  

                                                
28Husni Mubarok Tambak, dkk., “Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam 

(Perbandingan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam Terpadu)”, Tarbawy : Jurnal Pendidikan 

Islam, vol. 9 no.2 (2022),  h. 90-92. 
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mengembangkan profesi masa depan anak didik baik sebagai seorang insinyur, 

ekonom, dokter,  psikolog, dan profesi-profesi di bidang lain. Perpaduan antara 

mata pelajaran umum dan mata pelajaran keagamaan menjadi ciri khas dalam 

struktur kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu tidak 

memisahkan keduanya menjadi mata pelajaran keagamaan yang fardhu ‘ain untuk  

dipelajari  dan  ilmu umum yang fardhu kifayah untuk dipelajari, namun keduanya 

merupakan rumpun keilmuan yang wajib  dipelajari  sebagai  bekal menjalankan 

tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kurikulum sebagaimana di 

atas, jika dilihat dari perspektif epistmologi pendidikan Islam, sebenarnya berasal 

dari pandangan adanya integrasi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum.29 Jadi 

yang dimaksud  dengan Sekolah Islam Terpadu adalah sekolah yang memadukan 

antara pelajaran umum berdasarkan kurikulum nasional dengan pelajaran agama. 

Sekolah Islam terpadu  ini  awalnya  sebagai  sekolah  alternatif,  yang ingin 

melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan iman dan taqwa  dengan  ilmu 

dan teknologi.  

Salah satunya terlihat dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurthubah. 

Dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikannya 

melalui beberapa program. Program ini juga menggambarkan bahwa di lingkup 

sekolah  tidak hanya belajar pelajaran Islam saja. Namun selain belajar mata 

pelajaran PAI dan pembelajaran al-Qur’an, juga ada pembelajaran yang 

mendukung peningkatan potensi dan skill peserta didik. Program ini mereka sebut 

dengan program plus dimana di sini kemampuan dan kreatifitas peserta didik 

dikembangkan melalui cooking day, market day dan praktek daur ulang. 

Menurut penulis, lahirnya pendidikan Islam Terpadu ini karena tuntutan 

masyarakat modern yang bosan dengan Sistem Pendidikan Nasional dan model  

                                                
29Suyatno, “Sekolah Islam Terpadu: Filsafat, Ideologi, dan Trend Baru Pendidikan Islam 

di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2 no. 2 (2013), h. 177. 
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pendidikan umum yang terus memisahkan  antara  pendidikan agama (Islam) 

dengan  pendidikan umum. Sementara itu Sekolah Islam Terpadu menawarkan hal 

yang lebih dibandingkan dengan pendidikan umum. Selain mengintegrasikan 

pendidikan agama dengan pendidikan umum, juga berusaha mengikuti 

perkembangan dunia pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran yang 

tidak hanya fokus pada perbaikan akhlak dan pendidikan al-Qur’an tetapi juga life 

skill peserta didik. Dengan adanya Sekolah Islam Terpadu ini kemudian menjadi 

salah satu jalan untuk menghilangkan adanya jurang pemisah antara ilmu umum 

dan ilmu agama sehingga tetap tecipta manusia yang cerdas akan dibidangnya tapi 

tetap berakhlak mulia sesuai syariat Islam sebagaimana al-Qur’an dan sunnah.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait pemikiran pendidikan 

Islam perspektif Abuddin Nata, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Konsep paradigma pendidikan modern yang digambarkan Abuddin Nata 

adalah konsep yang berusaha menyeimbangkan segala aspek serta dinamis 

mengikuti perkembangan zaman terlebih dalam menghadapi globalisasi 

budaya yang menjadi tantangan pendidikan modern ini.  

2. Pemikiran pendidikan Islam modern perspektif Abuddin Nata setidaknya 

ada 3, yaitu: 

a) Humanis-teocentris 

b) Inklusif-pluralis 

c) Multikultural  

3. Rumusan permasalahan-permasalahan yang dialami umat Islam dalam dunia 

pendidikan modern berdasarkan pemikiran yang digambarkan oleh Abuddin 

Nata ada 4. 

Rumusan masalah tersebut diataranya sebagai berikut: 

a) Masuknya ilmu pengetahuan sekuler dari bangsa Barat yang membagi 

ilmu agama dan ilmu umum menjadi dua hal yang berbeda.  

b) Adanya perbedaan perspektif dalam menanggapi fenomena alam. 

c) Selanjutnya mengenai permasalahan akan adanya jurang pemisah atau 

kesenjangan mengenai sumber-sumber ilmu agama dan ilmu umum. 

d) Klasifikasi ilmu agama dan ilmu umum menimbulkan kesalahpahaman. 
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4. Peran lembaga pendidikan di era modern dalam meminimalisir dampak 

globalisasi yaitu sebagai berikut: 

a) Pesantren 

b) Madrasah 

c) Sekolah Islam Terpadu 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

akan mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan di Indonesia harus terus melakukan inovasi dan 

membuat terobosan baru terhadap segala komponen yang ada dalam 

pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman tapi tetap memegang 

kaidah keislaman agar pendidikan Islam tetap maju dan eksis bersaing tanpa 

khawatir akan tertinggal oleh perkembangan di era globalisasi. 

2. Hendaknya tetap dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai 

pemikiran Abuddin Nata berkaitan dengan modernisasi pendidikan untuk 

melengkapi kekurangan penelitian ini dan sebagai tambahan literatur.
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