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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nam

a 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a                   ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

Kha K خ
h 

ka dan ha 

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad                   ṣ es (dengan titik di bawah)   ص

 ḍad                   ḍ de (dengan titik di bawah)   ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)   ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)   ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa f  Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه ـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Kasrah I I اَ  Fatḥah A A اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah  dan yā’ Ai a dan i ىَىْ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىَ وْ 

Contoh: 

 kaifa :  كَي فَْ

هَو لَْ  : haulaMaddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

Harakat 

dan huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

اْ|..َ.ى َْ...   fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas  ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas  وُ

Contoh: 

 māta :  مَاتَْ
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 ramā :  رَمَا

 qῑla :  قِي لَْ

 yamūtuTā’ marbūṭah :  يََوُ تُْ

Transliterasi  untuk  tā’ marbūṭah ada  dua,  yaitu:  tā’ marbūṭah 

yang  hidup atau  mendapat  harakat  fatḥah,  kasrah,  dan  ḍammah,  

transliterasinya  adalah  [t]. Sedangkan  tā’ marbūṭah yang  mati  atau  

mendapat  harakat  sukun,  transliterasinya adalah [h]. 

Kalau  pada  kata  yang  berakhir  dengan  tā’ marbūṭah diikuti  oleh  

kata  yang menggunakan  kata  sandang  al-  serta  bacaan  kedua  kata  

itu  terpisah,  maka  tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-atfāl: رَو ضَةُْالَأط فَالِْ

َدِي  نَةْالفَاضِلَةُْ
 al-madῑnah al-fāḍilah: الم

مَةُْ  al-ḥikmah:  الِحك 

3. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid>   (  ّ ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā: رَب َّنَاْ

نَا najjainā: نَََّي    al-ḥaqq: الَحقْ 

 nu‘‘ima: نُ عِ مَْ

 aduwwun‘: عَدُوْ 

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

huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ῑ ,(ــــ  ـى)
Contoh: 

 Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :عَلِيْ 

 Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :عَرَبِْ 

4. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ْال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 
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syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّم سُْ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزَّل زلََةُْ

 al-falsafah : الفَل سَفَةُْ

 al-bilādu : البِلََدُْ

 

5. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

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

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

تََ مُرُو نَْ   : ta’murūna 

الن َّو عُْ   : al-nau’ 

ءْ   شَي   : syai’un 

أمُِر تُْ   : umirtu 

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak  

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransli- terasi secara utuh. Contoh:  

Fῑ Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwῑn 

7. Lafẓ  al-Jalālah )الله(  
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh بِِللِْ dῑnullāh دِي نُْاللِْ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi raḥmatillāh هُم ْفِ ْرَحْ َةِْاللِْ

8. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażῑ bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fῑh al-Qur’ān 

Naṣῑr al-Dῑn al-Ṭūsῑ 

Abū Naṣr al-Farābῑ 

Al-Gazālῑ 

Al-Munqiż al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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Abū al-Walῑd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walῑd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walῑd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaῑd, ditulis menjadi: Abū Zaῑd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaῑd, Naṣr Ḥāmῑd 
Abū) 

 
 

 

 

 

B.  Daftar Singkatan 

  Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ta’ālā 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

UIN = Universitas Islam Negeri 

SMA = Sekolah Menengah Atas 

PAI = Pendidikan Agama Islam 

UU = Undang-Undang 

RI = Republik Indonesia 

SDM = Sumber Daya Manusia 

KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal 

Jl. = Jalan 

Kec. = Kecamatan 

Kab. = Kabupaten  

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص

دم   بدونْمكانْ = 
صلىْاللْعليهْوْسلم  = صلعمْ  

 طبع  = ط

= دن بدونْناشرْ   

= الخ الىْاخره\الىْاخرها   
جزءْ = ج  
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ABSTRAK 

Nama  : Rizky 

NIM  : 20100117020 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Al-Hikam Karangan  

    Syekh  Ibnu Athaillah Al-Sakandari 

 

Penelitian ini membahas tentang nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-
hikam karangan Syekh lbnu Athaillah al-Sakandari. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk: 1) Mendeskripsikan nilai pendidikan akhlak yang termuat 
dalam kitab al-Hikam karangan Syekh lbnu Athaillah Al-Sakandari dan, 2) 
Mengetahui relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam karangan 
Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam menjawab problematika masyarakat 
modern. 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 
kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan 
pendekatan sejarah (historical approach). Sumber data yang digunakan yaitu 
sumber data primer dan sekunder, yang menjadi data primer dalam penelitian ini 
yaitu data yang bersumber dari kitab al-Ḥikam, sedangkan data sekunder dalam 
penelitian ini yaitu data yang berupa bahan pustaka baik berupa buku, catatan, 
maupun pemikiran tokoh yang berkaitan dengan isi kitab al-Ḥikam, pendidikan 
akhlak. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variablel yang berupa 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 
agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan kitab al-Hikam. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan 
analisis isi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai pendidikan akhlak 
yang terkandung dalam kitab al-Hikam, karangan Syekh lbnu Athaillah al-
Sakandari masih sangat relevan dalam menjawab problematika masyarakat 
modern. Nilai-nilai luhur antara lain seperti menggantungkan harapan hanya 
kepada Allah, yang mana sangat diperlukan setiap manusia untuk dapat 
mengetahui hakikat sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan, dunia tidak 
menjadi fokus utama dalam hidup, yang juga sangat diperlukan untuk dapat 
mengendalikan hawa nafsu yang menjadi pangkal segala kemaksiatan sehingga 
akhlak terpuji dapat tumbuh demi tercapainya kehidupan yang tentram dan damai 
dalam masyarakat, dan selektif dalam pergaulan, dengan memilih teman yang 
dapat mengarahkan manusia untuk selalu mengingat dan membangkitkan rasa 
cinta kepada Allah swt.  

Adapun implikasi penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 
kitab al-Hikam itu hendaknya diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan 
sehari-hari agar dapat diambil manfaat dari pelaksanaannya baik bagi diri sendiri 
dalam meningkatkan keimanan, pengendalian hawa nafsu, dan menumbuhkan 
sifat-sifat terpuji, maupun manfaat bagi orang lain sebagai dampak tak langsung 
dari tumbuhnya sifat-sifat terpuji itu sendiri. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.1 Definisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum 

yang dituju oleh kegiatan pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang utama. 

Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi menusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor pembentukan akhlak. Ahmad 

Tafsir dalam Heri Gunawan menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika seseorang sehingga 

baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 

Pendidikan ikut mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya 

sesuai dengan pendidikan yang telah diterima oleh seseorang baik pendidikan 

formal, informal maupun non-formal.2 Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa 

pendidikan nasional ingin mewujudkan bangsa yang mempunyai akhlak yang 

mulia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan yang namanya pendidikan akhlak. 

Menurut Thomas Lickona dalam Heri Gunawan, pendidikan akhlak adalah 

 

1Abuddin Nata, Pendidikan Filsafat (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 49. 

2Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 21. 
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pendidikan budi pekerti, yang  hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 

yaitu tingkah laku yang baik, jujur,  bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras, dan sebagainya.3  

Berdasarkan konteks Indonesia saat ini, dari sudut akhlak terdapat 

fenomena yang memprihatinkan. Kerusakan akhlak bangsa sudah dalam tahap 

sangat mencemaskan karena hampir terjadi di semua lini, baik di birokrasi 

pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Dapat dilihat 

fenomena yang telah terjadi, seperti korupsi bermunculan, kejahatan, 

kriminalitas, pencurian, hilangnya orientasi hidup yang bermakna serta pegangan 

moral yang kokoh. Pada umumnya, masyarakat industri maju (modern) tidak 

tahu lagi, untuk apa mereka dihidupkan, sebagaimana mereka juga tidak tahu 

bahwa sesudah mati mereka akan dibangkitkan kembali untuk dimintai 

pertanggung-jawaban dan menerima balasan dari amal perbuatan mereka di alam 

dunia. Mereka tidak lagi mengenal Allah swt., sebagaimana mereka juga tidak 

mau tahu tentang ajaran-ajaran agama yang mengatur kehidupan mereka. Tujuan 

hidup mereka hanya terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran yang bersifat 

material dan duniawi.  Oleh karena itu, yang terpenting bagi mereka adalah 

bekerja, mencari uang, dan bersenang-senang. Mulai dari bangun tidur hingga 

menjelang tidur, yang ada dalam benak mereka adalah bekerja dan mencari 

uang, tidak peduli apakah pekerjaan tersebut halal atau haram. Sesudah itu 

mereka mencari kesenangan-kesenangan untuk memperturutkan hawa nafsunya 

dengan berjudi, mengunjungi diskotik, mengkonsumsi minuman keras, berzina 

dan sebagainya. Dalam kadar tertentu, hal ini telah berkembang di tengah-tengah 

masyarakat kita.4   

 

3Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, h. 23 

4 Fatchul Muin, Pendidikan Karakter Kontruksi Teoritik dan Praktik (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), h. 9. 
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Terjadi perubahan sosial yang sangat drastis di tengah-tengah 

masyarakat, hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan hidup dan 

berkembangnya rasa asing serta terlepas dari ikatan sosial yang berdampak pada 

persaingan dalam hidup. Hal ini kemudian membawa manusia modern kepada 

hidup yang mementingkan diri sendiri, akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak 

sehat, pola hidup materialistik, hedonistik bahkan sekularistik.5 

Pelanggaran moral menyebar diberbagai lapisan masyarakat, termasuk 

dalam institusi pendidikan.6 Salah satu persoalan terbesar dalam dunia 

pendidikan saat ini adalah budaya kekerasan yang hadir dan mempengaruhi 

perkembangan akhlak seseorang.7 

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), pada 

tahun 2019, jumlah anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.251 kasus dan 

penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) pada anak-anak 

mencapai 344 kasus.8 Ini menggambarkan pentingnya pengelolaan generasi 

muda secara baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan 

detiknews melaporkan sekelompok remaja di Kota Makassar Sulawesi Selatan, 

kembali terlibat aksi tawuran dan merusak mobil warga yang tengah parkir di 

pinggir jalan, “Dari hasil penyisiran, 4 orang remaja yang diduga ikut dalam aksi 

tawuran tersebut berhasil diamankan oleh petugas,” kata Kapolsek Wajo, 

Kompol Amir Mahmud. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di sekitar 

 

5Kafrawi Ridwan, Metode Dakwah dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan (Jakarta: 

Golden Terayon Press, 1991), h. 20. 

6 Ibnu Atthar, Syarah Al- Arbain An-Nawawiyah (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah 

2008), h. 131. 

7 Budy Munawar –Rachman, Pendidikan Karakter Pendidikan Menghidupkan Nilai untuk 

Pesantren, Madrasah dan Sekolah (Cet. III; The Asia Foundation, 2017), h. 17 

8“Upaya Mencegah Kenakalan Remaja di Jakarta”, Medcom.id. 

https://www.google.com/amp /s/m/medcom.id/amp/0kp4EvDk-upaya-mencegah-kenakalan-

remaja-di-jakarta (22 Oktober 2021). 

https://www.google.com/amp%20/s/m/medcom.id/amp/0kp4EvDk-upaya-mencegah-kenakalan-remaja-di-jakarta%20(22
https://www.google.com/amp%20/s/m/medcom.id/amp/0kp4EvDk-upaya-mencegah-kenakalan-remaja-di-jakarta%20(22
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Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Muhammadiyah, Kota Makassar, pada Senin 18 

Mei 2020 dini hari. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran tersebut, tapi aksi 

tawuran menimbulkan sejumlah kerusakan, salah satunya kendaraan milik warga 

yang tengah diparkir di pinggir jalan. Belum diketahui pasti sebab yang 

melatarbelakangi aksi tawuran tersebut, polisi masih mengambil keterangan dari 

remaja yang berhasil diamankan guna mengetahui penyebab aksi itu dilakukan 

dan mencari kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam tawuran.9  

Melihat fenomena di atas, maka pendidikan akhlak sangat dibutuhkan 

agar generasi muda mempunyai kepribadian yang luhur. Seseorang yang 

berkepribadian luhur akan berpengaruh pada meningkatnya prestasi keimanan 

dan ketaqwaan seseorang kepada Allah swt. Semakin dekat jiwa manusia dengan 

Tuhannya, maka akan semakin meningkat komitmennya terhadap ajaran-ajaran 

dan petunjuk-petunjuk-Nya. Sebaliknya, jika jiwa manusia dalam kehidupannya 

lebih dikuasai oleh kepentingan jasmaninya, maka kualitas keimanan dan 

ketaqwaan seseorang akan semakin merosot.10  

Salah satu cara untuk merespon tuntutan agenda konseptual pendidikan 

akhlak adalah melalui orientasi pengkajian ulang secara kritis terhadap khazanah 

pemikiran islam klasik. Berangkat dari asumsi dasar ini, figur Tajuddin Ibnu 

Athaillah al-Sakandari dengan karyanya yang berjudul al-Hikam tampaknya 

patut untuk diapresiasi dan menjadi objek kajian yang dimaksud. Kitab al-Hikam 

merupakan kitab yang sangat populer dipelajari oleh masyarakat muslim 

Indonesia, santri pesantren dan masyarakat umum menjadikan kitab al-Hikam 

sebagai salah satu kajian dan menjadi tuntunan praktis mereka sebagai seorang 

 

9“Kelompok Remaja di Makassar Tawuran dan Rusak Mobil Warga 4 orang diamankan”, 

detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5019515/kelompok-remaja-di-makassar-tawuran-dan-

rusak -mobil-warga-4-orang-diamankan (24 Oktober 2021) 

10Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2013), h. 149. 

https://news.detik.com/berita/d-5019515/kelompok-remaja-di-makassar-tawuran-dan-rusak%20-mobil-warga-4-orang-diamankan%20(24
https://news.detik.com/berita/d-5019515/kelompok-remaja-di-makassar-tawuran-dan-rusak%20-mobil-warga-4-orang-diamankan%20(24
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muslim di tengah-tengah kesibukan dan gelombang materialisme yang kuat. 

Melihat dari popularitas kitab al-Hikam ini di lingkungan masyarakat, maka 

penulis memilih kitab al-Hikam ini dan bermaksud melakukan penelitian 

mendalam tentang pemikiran Syekh Ibnu Athaillah al-Sakandari mengenai nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam. Pada pemikiran tasawuf atau dalam 

kalam hikmah Ibnu Athaillah banyak terkandung nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak yang dikehendaki beliau adalah bertujuan 

untuk mencetak pribadi yang dekat dan baik di sisi Allah swt melalui proses 

penanaman nilai agama. Terkait dengan berbagai permasalahan yang telah 

diuraikan di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik dan 

menganggap penting untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

al-Hikam, maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan penelitian yang 

berjudul “Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Hikam Karangan Syekh Ibnu 

Athaillah Al-Sakandari”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan narasi yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Hikam 

karangan Syekh  Ibnu Athaillah Al-Sakandari? 

2. Bagaimana relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam 

karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam menjawab 

problematika masyarakat modern? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian yang berjudul “Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Hikam 

Karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari” ini tidak langsung kepada Kitab 

aslinya, tetapi lebih memfokuskan kepada Beberapa Syarah dari kitab al-Hikam 

karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari serta buku-buku yang memiliki 

relevansi terhadap penelitian ini. Kemudian dalam proses penelitian, peneliti 

hanya akan memfokuskan bagaimana nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-

Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. 

Tabel 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Nilai Pendidikan Akhlak 

dalam Kitab Al-Hikam 

Karangan Syekh Ibnu 

Athaillah Al-Sakandari 

Dari beberapa Nilai Pendidikan Akhlak 

dalam Kitab Al-Hikam Karangan Syekh 

Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Poin yang 

mejadi garis besar, yaitu: 

1. Tawakkal, senantiasa bersandar pada 

Allah swt. Ketika melakukan ketaatan 

dengan berharap mendapat anugerah, 

ampunan dan kemurahan Allah swt. 

Bukan upah atas amal perbuatan yang 

dikerjakan. 

2. Ikhtiar, mencari rezeki sangat 

dianjurkan karena termasuk perintah 

Allah. Namun jangan karena sibuk 

mencari rezeki sehingga lupa untuk 

menyembah sang pemberi rezeki. 
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No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

3. Husnuzzon, semua yang dating dari 

Allah swt. adalah yang terbaik. Baik 

dalam pandangan manusia belum tentu 

baik dalam pandangan Allah swt. buruk 

dalam pandangan manusia belum tentu 

buruk pula dalam pandangan Allah. 

Ketika doa belum terkabul, jangan 

berhenti  berdoa. Teruslah berdoa 

karena itulah kodrat manusia. 

4. Ikhlas, segala sesuatu dilakukan karena 

Allah swt. tidak ada nilai pada amal 

ibadah, walaupun bentuk lahiriahnya 

diterima dan bermanfaat, jika niat yang 

mendorong untuk melakukannya tidak 

untuk mendapat rida dan pahala dari 

Allah swt. 

5. Memilih teman, teman yang lebih 

utama adalah bersahabat dengan orang 

yang tidak suka menuruti hawa 

nafsunya walaupunia bodoh, daripada 

bersahabat dengan orang yang suka 

menuruti hawa nafsunya walaupu ia 

pandai. Jangan berteman dengan orang 

keadaannya tidak membuat semangat 

dan ucapannya tidak membimbing ke 
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No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

jalan Allah swt. sebaliknya 

bertemanlah dengan orang yang dapat 

memberikan semangat dan ucapannya 

bisa membimbing ke jalan Allah swt. 

2. Relevansi nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab al-

Hikam karangan Syekh 

Ibnu Athaillah Al-

Sakandari dalam 

menjawab problematika 

masyarakat modern 

Problematika masyarakat modern yang 

dimaksud, yaitu: 

1. Penyalahgunaan Iptek, kemajuan iptek 

yang diharapkan dapat membantu 

manusia untuk menjalani kehidupan 

yang postif, banyak disalahgunakan 

oleh orang-orang dengan segala 

implikasi negatifnya. 

2. Pola hubungan materialistik, Pola 

hubungan satu dan lainnya ditentukan 

oleh seberapa jauh antara satu dan 

lainnya dapat memberikan keuntungan 

yang bersifat material. Akibatnya 

manusia selalu menempatkan 

pertimbangan material di atas 

pertimbangan akal sehat, hati nurani, 

kemanusiaan dan iman, 

3. Menghalalkan segala cara, Kehidupan 

modern yang demikian kompetitif 

menyebabkan manusia harus 

mengerahkan seluruh pikiran, tenaga 
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No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

dan kemampuannya. Mereka terus 

bekerja dan bekerja tanpa mengenal 

batas dan kepuasan. Hasil yang dicapai 

tidak pernah disyukurinya dan selalu 

merasa kurang. Mereka tidak memiliki 

pegangan yang kokoh yang berasal dari 

Tuhan. Mereka hanya berpegang 

kepada hal-hal yang bersifat material 

yang sama sekali tidak dapat 

membimbing hidupnya. Sehingga 

manusia tidak lagi mengenal mana yang 

halal dan mana yang haram. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebagai kajian pustaka, penulis menetapkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti tentang nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. 

Adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Muhammad Rifai Juaini, mahasiswa jurusan/program studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 dengan judul Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah Karya Imam 

Nawawi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dengan memakai pendekatan filosofis, analisis datanya menggunakan 

content analisis, pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Adapun 
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hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

al-Arba’in al-Nawawiyah secara garis besar terbagi atas dua garis besar 

yaitu akhlak kepada Allah swt. yang meliputi tawakkal, malu, doa, takwa 

dan ketauhidan serta akhlak kepada makhluk meliputi akhlak kepada sesama 

manusia (pemaaf, penolong, persaudaraan, nasihat, menjaga kehormatan, 

menahan amarah, dermawan, dan berkata baik), akhlak terhadap diri sendiri 

(zuhud, keindahan, dan memelihara kebersihan), serta akhlak terhadap 

tetangga dan tamu, serta akhlak terhadap binatang. Penerapan dari nilai 

pendidikan akhlak dalam pendidikan islam dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran di kelas, dengan menggunakan metode-metode pembelajaran 

diantaranya metode nasihat (mau’izah), metode pembiasaan (ta’wid), 

metode keteladanan (uswatuh hasanah), metode targhib wa tarhib.11 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah, pada skripsi ini sumber penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan kitab al-Arba’in al-Nawawiyah karya Imam Nawawi. 

Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti dengan menggunakan sumber 

penelitian kitab al-Hikam karya Ibnu ‘Athaillah Al-Sakandari. Sedangkan 

persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak. 

2. Skripsi Lukmantoro, mahasiswa jurusan/program studi Pendidikan Agama 

lslam Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan Institut Agama lslam Negeri 

Purwokerto 2020 dengan judul Nilai-nilai al-Barzanji Karya Syekh Ja’far al-

Barzanji. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara umum Syaikh Jafar al-

Barazanji membagi dua nilai pendidikan akhlak yaitu akhlak terhadap 

 

11Muhammad Rifai Junaini, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Arbain al-

Nawawiyah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) 
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Khalik (Allah Swt) dan akhlak terhadap makhluk yang meliputi akhlak 

dalam pergaulan, terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap anak, 

terhadap profesi, terhadap orang yang mendholimi, dan terhadap orang 

lemah.12  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah, pada skripsi ini sumber penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan kitab al-Barzanji karya Syaikh Ja’far al-Barzanji. 

Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti dengan menggunakan sumber 

penelitian kitab al-Hikam karya Ibnu ‘Athaillah Al-Sakandari. Sedangkan 

persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak. 

3. Skripsi Abdul Aziz mahasiswa jurusan/program studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang 2017 dengan judul “Relevansi Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Hikam Syarah al-Hikam Karya K.H. 

Sholeh Darat (Dikaitkan dengan -Konteks Kekinian). Penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nilai 

pendidikan akhlak menurut K.H. Sholeh darat dibagi menjadi beberapa 

yaitu nilai pendidikan akhlak kepada Allah swt. (membahas tentang cara 

seorang hamba berakhlak kepada Allah), nilai akhlak kepada diri sendiri, 

(membahas mengenai pengendalian hawa nafsu untuk menghindari maksiat 

yang nyata maupun maksiat yang halus), dan nilai akhlak kepada sesama 

manusia (membahas mengenai cara memilih teman dalam suatu 

perkumpulan dan berperilaku baik kepada sesama manusia). Nilai-nilai 

 

12Lukmantoro, Nilai-nilai al-Barzanji Karya Syekh Ja’far al-Barzanji (Purwokerto: 

Institut Agama lslam Negeri Purwokerto, 2020) 
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pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Syarah al-Hikam masih 

sangat relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang sebagai acuan 

berperilaku untuk menyikapi hal-hal kekinian yang didalamnya juga 

terdapat nilai-nilai diluar syariat dan kewajaran yang menimbulkan 

kemerosotan akhlak dalam masyarakat.13 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah, pada skripsi ini sumber penelitian yang digunakan 

terbatas pada satu syarah. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti dengan 

menggunakan lebih dari satu syarah dari kitab al-Hikam karya Ibnu 

‘Athaillah Al-Sakandari. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama 

meneliti tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. 

4. Skripsi Achmad Syukron Abidin, mahasiswa jurusan/program studi Filsafat 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran lslam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Tahun 2015 dengan judul Konsep Qada’ dan Qadar dalam 

Kitab al-Hikam Karya Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Penelitian ini penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan dokumentasi. Adapun hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa konsep qada’ dan qadar yang dimiliki 

suatu individu atau komunitas sanga berpengaruah pada perilaku sehari-hari. 

Dalam al-Hikam Ibnu Athaillah menempatkan manusia pada posisi yang 

pasif, tapi kepasifan manusia dalam bertindak harus diarahkan kepada jalan 

menuju Allah. Seorang hamba harus mengenal kewajiban yang dibebankan 

Allah padanya, sedangkan apa yang menjadi haknya adalah kewenangan 

sang pemberi kewajiban untuk menentukannya.14 

 

13Abdul Aziz, Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Hikam Syarah al-

Hikam Karya K.H. Sholeh Darat (Dikaitkan dengan Konteks Kekinian (Palembang: Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017). 

14Achmad Syukron Abidin, Konsep Qada’ dan Qadar dalam Kitab al-Hikam Karya Ibnu 

Athaillah Al-Sakandari (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, penelitian membahas tentang 

qada’ dan qadar dalam kitab al-Hikam, sedangkan penulis membahas 

tentang nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam. Adapun 

persamaannya yakni bersumber dari kitab yang sama. 

5. Jurnal Muhammad Nurdin dkk dengan judul Relasi Guru dan Murid 

(Pemikiran Ibnu Athaillah dalam Tinjauan Kapitalisme Pendidikan. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan 

perspektif kapitalisme pendidikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

pandangan Ibnu Athaillah tentang hubungan guru dan murid secara khusus 

dan hakekat pendidikan secara umum perlu direvitalisasi di masa sekarang, 

sebab kapitalisme pendidikan dalam beberapa segi telah menhilangkan spirit 

ruhaniah dalam pendidikan dan justru medukung proses-proses yang 

mengarah kepada dehumanisasi.15  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus 

pembahasannya, penelitian ini mengkaji tentang konsep pendidikan yang berfokus 

pada etika pembelajaran dan hubungan pendidik dan murid dengan tinjauan 

kapitalisme pendidikan. Sedangkan peneliti mengkaji tentang nilai pendidikan 

akhlak. Adapun persamaannya ialah pada sumber primer penelitian yakni kitab al-

Hikam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah umtuk mendeskripsikan 

pemikiran Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari mengenai nilai pendidikan akhlak 

 

15Muhammad Nurdin dkk, Relasi Guru dan Murid: Pemikiran Ibnu Athaillah dalam 

Tinjauan Kapitalisme Pendidikan, Jurnal Tarbiyah STAIN Ponorogo, Vol 9 No. 1, 2015. 
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dalam kitab beliau yang berjudul al-Hikam. Secara lebih rinci tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mendeskripsikan nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

kitab al-Hikam karangan Athaillah Al-Sakandari. 

b. Untuk mengetahui relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam 

karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam menjawab problematika 

masyarakat modern. 

2.   Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kegunaan teoretis 

Manfaat dari kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama tentang pendidikan akhlak. 

b. Kegunaan praktis 

Manfaat selanjutnya, kajian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan, yaitu: 

1) Peneliti yang objek penelitiannya membahas tentang pendidikan akhlak, 

sehingga dapat menjadikannya referensi, refleksi maupun perbandingan dalam 

upaya mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan akhlak. 

2) Subjek dan objek pendidikan, seperti pendidik, orang tua, masyarakat maupun 

siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan akhlak. 

3) Lembaga pendidikan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

  



 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Secara etimologi nilai berasal dari bahasa Inggris yaitu value, sedangkan 

dalam Bahasa Latin berarti valere yang mempunyai arti bermanfaat, kuat, berlaku, 

berdaya, akan, mampu. Nilai juga berarti sesuatu yang bersifat ideal atau abstrak.1 

Nilai merupakan suatu konsep yang menunjuk pada sesuatu yang berharga, 

bermanfaat, penting, baik dan sejalan kehendak masyarakat dalam kehidupannya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah nilai sebagai harga atau 

sifat-sifat (hal-hal) yang penting bagi manusis.2 Ketika tidak berharga atau 

penting maka tidak bisa dikatakan sesuatu itu memiliki nilai. 

Elly M Setiadi, berpendapat bahwa nilai adalah sesuatu yang selalu 

diinginkan, sesuatu yang baik, dicita-citakan dan dianggap penting oleh manusia 

dalam lingkungannya sebagai anggota masyarakat.3 Dapat dipahami bahwa nilai 

pada lingkungan yang satu dapat berbeda dengan nilai pada lingkungan yang 

lainnya. Sedangkan dalam kacamata Brubacher dalam Muhaimin nilai (value) 

memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas, sebab berkaitan erat dengan aktivitas 

manusia secara kompleks, sehingga menyebabkan batasannya sulit untuk 

ditemukan.4  Hal ini yang menjadikan nilai itu bersifat abstrak, suatu nilai yang 

 

1Ida Zusnani, Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa (Yogyakarta: Tugu 

Publisher, 2012), h. 47. 

2Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. lll; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 783. 

3Elly M Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 

3. 

4Muhaimin dan Abdul Majid, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Operasionalnya (Bandung: Trigenda karya, 1993), h. 109. 
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terdapat pada manusia sulit atau bahkan tidak dapat diamati secara pasti, namun 

dampak yang disebabkan oleh tingkah laku manusia itulah yang kemudian dapat 

diamati, dengan kata lain nilai didapatkan dari perbuatan atau tingkah laku yang 

sedang dinilai. Bahkan menurut H. M. Rasjidi dalam Qiqi Yuliati Zakiyah dan A 

Rusdiana, terkadang penilaian dari seseorang dapat saja berubah disebabkan oleh 

fakta-fakta yang terjadi atau keadaan yang berubah. Hal ini  disebabkan 

pertimbangan nilai dari seseorang itu bergantung pada fakta.5  

Nilai yang terkandung dalam diri seseorang dipengaruhi oleh berbagai 

aspek termasuk, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek 

lainnya, yang pada akhirnya seluruh aspek inilah yang memberikan pengaruh 

dalam argumentasi¸ sikap bahkan pandangan hidup seseorang yang 

terejawantahkan dalam proses bertingkah dan bertindak dalam hal pemberian 

suatu penilaian. 

Dari berbagai pengertian nilai di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa nilai 

merupakan suatu standar untuk mempertimbangkan serta meraih baik atau 

buruknya sesuatu untuk dilakukan. 

2. Pengertian Pendidikan Akhlak   

a. Pengertian pendidikan 

Pendidikan dalam islam memiliki beberapa istilah yang berbeda, namun 

esensinya tetaplah sama yaitu sebagai usaha untuk menjadikan manusia menjadi 

pribadi yang lebih baik. Pertama, at-tarbiyah yang berasal dari kata rabaa-yarbuu 

yang artinya bertambah dan berkembang, rabiya-yarubbu, yang berarti 

memperbaiki dengan kasih sayang. Kedua, at-ta’lim yang artinya mengajar, 

melatih. Ketiga, at-ta’dib berasal dari kata addaba-yu’addibu-ta’diban, yang 

 

5Qiqi Yuliati Zakiyah dan A Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, h. 14. 
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berarti beradab, sopan santun. tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral dan 

etika.6 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan diartikan sebagai 

sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok yang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.7  

Lebih jauh lagi, beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

pendidikan sebagai berikut: 

1) Ki Hajar Dewantara dalam Munir Yusuf, beliau berpendapat bahwa pendidikan 

adalah membimbing segala potensi yang dimiliki oleh anak sebagai sosok 

manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya.8 Membimbing segala potensi yang 

dimiliki oleh anak untuk menggapai hal terbaik tanpa harus memaksa mereka, 

sesuai dengan keinginan pendidik. 

2) Ahmad D. Marimba dalam Abuddin Nata, beliau berpendapat bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.9 Secara umum yang dituju oleh kegiatan pendidikan adalah 

terbentuknya kepribadian yang utama yang dibimbing oleh pendidik kepada 

peserta didik. 

3) Soegarda Poerbakawaca dalam Abuddin Nata, beliau berpendapat bahwa 

pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari 

 

6Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h.17-21. 

7W.J.S. Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 

702. 

8Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus, 2018), h. 

8. 

9Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4. 
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generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuaannya, 

kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan 

fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.10 Implikasi dari 

Pendidikan bukan hanya kepada diri peserta didik saja, tetapi juga dengan 

lingkungan tempat peserta didik bergaul. Pendidik membagi pengalaman, 

pengetahuan, kecapakan dan keterampilan kepada peserta didik. 

4) Dr. J. Sudirman Sudarminta dalam As’aril Muhajir, beliau berpendapat bahwa 

pendidikan ialah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan, 

pengajaran, latihan untuk membantu anak didik mengalami proses 

pemanusiaan diri kearah tercapainya pribadi yang baik.11 Pendidik 

mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. 

5) Ahmad Tafsir, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai usaha 

yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap si anak didik agar tercapai 

perkembangan maksimal yang positif.12 Pendidik berusaha untuk menjadi 

peserta didik yang berkembang maksimal. 

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli mengenai pendidikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang secara sistematis umtuk mencapai suatu tujuan dalam 

hidup yaitu kehidupan yang paripurna. Untuk mencapai hal tersebut tentunya 

dibutuhkan semangat dan usaha yang maksimal oleh seluruh elemen pendidikan 

mulai dari pendidik, peserta didik serta ditunjang oleh sarana dan prasarana 

lainnya. Ketika salah satunya kurang maksimal maka hasil yang diperoleh pun 

juga tidak akan maksimal.   

 

10Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, h. 4. 

11As’aril Muhajir, Pendidikan Perspektif Konstektual (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2017), h. 72. 

12Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 28 
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b. Pengertian Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab yaitu akhlaq, yang merupakan isim 

jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan 

kata tersebut memang sudah demikian adanya.13 Kata akhlak merupakan bentuk 

jamak dari kata khuluqun, yang artinya penciptaan. Esensinya ialah dorongan 

halus untuk selalu mencintai kebaikan dan kebenaran atau kepribadian. Sejatinya 

akhlak senantiasa bermuara kepada sesuatu yang baik. Secara bahasa, khuluqun 

bermakna budi pekerti, perangai, tabiat atau tingkah laku. Kalimat tersebut 

memiliki kesesuaian kata dengan khalqun yang mengandung arti kejadian, juga 

memiliki hubungan erat dengan kata khaliq yang mengandung arti pencipta dan 

juga ada keterkaitan dengan kata makhluq yang mengandung arti manusia. 

Pengertian tentang akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan 

adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluq dan antara mahkluk dengan 

makhluk serta khalqun yang terjadi pada mahkluk.14 Semua istilah ini berasal dari 

akar kata yang satu sehingga antara satu dengan yang lainnya memiliki 

keterkaitan. 

Para ahli memiliki masing-masing pengertian mengenai akhlak, di 

antaranya ialah: 

1) Imam al-Ghazali dalam Abuddin Nata mengatakan bahwa akhlak ialah 

perbuatan yang dilakukan dengan sangat mudah yang bersumber dari sifat yang 

tertanam dalam jiwa tanpa memerlukan perenungan dan analisa terlebih 

dahulu.15 Ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang 

akan ia perbuat, maka itulah akhlaknya. Jika sebelum melakukan perbuatan 

 

13Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 

1 

14Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak (Semesta Aksara, 2018), h. 97. 

15Abuddin Nata, Akhlak al-Qur’an (Surabaya: PT Bina llmu, 2007), h. 3 
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seseorang memikirkan atau mempertimbangkannya maka hal itu belum bisa 

dikatakan akhlak. 

2) Ibrahim Anis dalam Azmi, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah perbuatan 

baik atau buruk yang lahir dari sifat yang tertanam dalam jiwa manusia tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan sebelumnya.16 Jika perbuatan itu 

sudah menjadi akhlak maka akan dilakukan tanpa pemikiran dan pertimbangan. 

3) Ibnu Maskawaih dalam Sudik Tono salah satu karyanya yang berjudul Tahżīb 

al-akhlāk mengatakan bahwa akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong 

manusia untuk melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dengan pemikiran.17 

Perbuatan yang telah menjadi akhlak maka dengan spontan dilakukan. 

4) Abdul Hamid Yusuf dalam Muhammad Rusmin, beliau mengatakan akhlak 

adalah ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan yang mulia disertai dengan 

cara untuk mengerjakannya.18 Akhlak adalah ilmu yang telah ada cara untuk 

bagaimana dalam melaksanakan sesuatu. 

5) Ja’ad Maulana dalam Muhammad Rusmin, beliau mengatakan bahwa akhlak 

adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang gerak jiwa manusia, 

menyingkap hakikat-hakikat perbuatan dan perkataan baik maupun buruk yang 

telah menjadi kebiasaan.19 Akhlak adalah gerak jiwa manusia yang baik atau 

buruk dan telah menjadi kebiasaan, 

6) M. Abdullah Darraz dalam Muhammad Rusmin, beliau mengatakan perbuatan-

perbuatan manusia dapat dikatakan sebagai akhlak jika memenuhi dua 

indikator, yakni; Pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali 

sehingga menjadi kebiasaan dalam hidup; kedua, perbuatan-perbuatan itu 

 

16Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, h. 55. 

17Sudik Tono, Ibadah dan Akhlak dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 88. 

18Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 98. 

19Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 98. 
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dilakukan kemauan sendiri, berkuasa penuh atas perbuatan  tanpa ada  

dorongan dari luar dirinya seperti bujukan atau rayuan maupun ancaman atau 

siksaan.20 Akhlak adalah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan 

dan dilakukan atas kemauan sendiri tanpa pengaruh dari luar diri seseorang. 

Berdasarkan pendapat para tokoh mengenai pengertian akhlak di atas, 

dapat peneliti simpulkan bahwa akhlak merupakan suatu sifat baik atau buruk 

yang telah melekat dalam jiwa sesorang dan telah menjadi suatu bentuk 

kepribadian yang akan ditampakkan secara spontan. Jadi,  pendidikan akhlak 

merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan 

bimbingan melalui penanaman nilai-nilai, latihan moral maupun fisik, sehingga 

menghasilkan perubahan ke arah positif dan dapat diaktualisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya sifat seseorang dalam 

islam ialah al-Qur’an dan Sunnah. Segala sesuatu yang dinyatakan baik oleh al-

Qur’an dan hadits, maka itulah yang baik dan semestinya diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu yang dinyatakan buruk oleh al-

Qur’an dan hadits, maka itulah yang buruk dan sudah selayaknya untuk dijauhi 

terutama dalam berperilaku sehari-hari.21  

Dasar yang menjadi patokan dalam pendidikan akhlak adalah al-Qur’an 

dan Sunnah yang merupakan sumber kekuatan dan kebenaran yang paling utama. 

Sedangkan tradisi merupakan pelengkap selama tidak bertentangan oleh dua 

sumber hukum utama yaitu hukum dari Allah (al-Qur’an) dan dari Rasul 

(Sunnah), suatu kewajaran bahkan kewajiban menjadikan keduanya sumber dalam 

 

20Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 98. 

21Rosihan Anwar, Akhlak Tasawwuf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 22. 
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pendidikan akhlak, sebab Allah sebagai pencipta segalanya dan manusia sebagai 

makhluk yang diciptakan dan antara pencipta dan yang diciptakan tentunya ada 

kesesuaian.22 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Zakiah Daradjat dalam Ramayulis tujuan adalah suatu usaha atau 

kegiatan yang diharapkan tercapai setelah selesai dilaksanakan. Banyak 

pengertian tujuan yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya berpusat 

pada usaha dan perilaku yang dilakukan untuk mencapai makud tertentu.23 

Ramayulis mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak dalam islam 

adalah untuk membentuk manusia yang sopan dalam berbicara, beradab, jujur, 

ikhlas, suci, bijaksana, bertingkah laku mulia,  memiliki kemauan yang keras, 

dengan demikian pendidikan akhlak bertujuan membentuk manusia yang 

memiliki keutamaan.24 

Pendapat lain lahir dari Abuddin Nata beliau mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan adalah untuk memberikan pedoman kepada manusia agar mengetahui 

mana perbuatan yang baik serta manfaat yang akan didapatkan dan berusaha 

menerapkan dalam hidupnya, mana yang perbuatan yang buruk serta bahaya yang 

terdapat didalamnya dan bertekad untuk senantiasa menjauhi dan tidak 

melakukannya.25 

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan akhlak ialah melahirkan manusia yang memiliki keutamaan 

dengan menyeimbangkan fungsi antara hati, akal dan nafsu sehingga dengan 

 

22Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 110. 

23Ramayulis, Filsafat Pendidikan lslam Analisis filosofis Sistem Pendidikan Islam 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 178. 

24Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 149. 

25Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia, h. 13. 
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potensi itu dapat membedakan mana hal yang baik dan berupaya 

melaksanakannya serta mana hal yang buruk dan berusaha menjauhinya sesuai 

dengan dua sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan hadits, dengan 

mempertimbangkan tradisi yang baik. 

5. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam pandangan islam, akhlak bersifat menyeluruh (kaffah) dalam artian 

dimana, kapan dan dalam kondisi apapun mesti berakhlak. Hal ini membuktikan 

bahwa akhlak merupakan sifat serta tingkah laku yang tidak pernah terpisah 

dengan aktifitas manusia.26 Sehingga cakupan akhlak sangatlah luas yang meliputi 

perbagai kegiatan atau perbuatan sehari-hari manusia. 

Hal inti yang dibahas dalam ilmu akhlak ialah perbuatan manusia yang 

baik maupun yang buruk. Namun perlu dipertegas bahwa yang menjadi obyek 

kajiannya adalah perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kehendak sendiri 

yang telah menjadi kebiasaan dalam hidup. 

Secara garis besar akhlak islam terbagi menjadi dua, yaitu al-akhlaq al-

mahmudah (akhlak mulia) yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari 

dan al-akhlak al-madzmumah (akhlak tercela) yang harus dibenci serta dihindari 

dalam kehidupan sehari-hari.27 

Ruang lingkup akhlak islami mencakup beberapa bagian, mulai dari 

akhlak terhadap khaliq hingga akhlak terhadap makhluk yang meliputi diri 

manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan benda-benda yang tak bernyawa.28 

Agar lebih memahami mengenai ruang lingkup akhlak islami, berikut 

penjelasannya. 

 

26Nasharuddin, Akhlak :Ciri Manusia Paripurna (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 213. 

27Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 115. 

28Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

126 
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a. Akhlak terhadap khaliq 

Akhlak kepada khaliq atau Allah Swt. dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang semestinya dilakukan oleh sang makhluk bernama manusia 

kepada sang khaliq yakni Allah swt.29 manusia yang benar dan memiliki aqidah 

yang kuat sudah tentu memiliki akhlak yang baik terhadap tuhannya. 

Tingkatan akhlak yang tertinggi adalah akhlak kepada Allah swt. sebab hal 

ini merupakan pondasi untuk berakhlak kepada selain-Nya. tidak dapat dikatakan 

berakhlak kepada yang lain tanpa sebelumnya berakhlak kepada Allah swt.30 

ketika ada manusia yang memiliki akhlak kepada yang lain tapi tidak berakhlak 

kepada Allah, maka ada yang salah dalam pemahamannya tentang akhlak.  

Allah yang memberikan tuntunan dan cara berakhlak melalui firman yang 

diajarkan kepada Rasul-Nya yang bernama Muhammad saw. Sehingga contoh 

terbaik ataupun teladan dalam berakhlak kepada Allah tiada lain yakni Rasulullah 

saw. Bahkan hal ini langsung dilegitimasi oleh Allah melalui firman-Nya dalam 

QS al-Ahzab/33: 21, 

َ وَ ٱ للََّّ  أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ ل  مَن كَانَ يرَْجُوا  ٱلَّقَدْ كَانَ لكَُمْ ف ى رَسُول   رَ وَذكََرَ ٱلْيوَْمَ ٱللََّّ َ كَث يرًاٱلْءَاخ  للََّّ   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.31 

Ada beberapa alasan mengapa manusia mesti berakhlak kepada Allah swt., 

Pertama, karena Allahlah yang telah menciptakan manusia. Dengan demikian 

sudah seharusnya sebagai makhluk ciptaan Allah untuk berterimah kasih dengan 

berakhlak mulia kepada-Nya. Kedua, karena Allah-lah yang telah memberikan 

 

29Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia, h. 127. 

30Nasharuddin, Akhlak (ciri manusia paripurna), h. 213 

31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bogor: PT. Panjta Cemerlang, 

2014), h. 420. 
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perlengkapan pancaindera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati 

sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. 

Ketiga, karena manusia telah diberikan sarana dan prasarana dalam menjalani 

kehidupan, bahkan sampai pada keperluan sandang, pangan serta papan yang 

dapat diperoleh dari binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan berbagai 

sumber lainnya. Keempat, karena manusia telah diberikan kekuasaan oleh Allah, 

untuk menguasai apa yang ada didarat dan dilaut atau sebagai khalifah dimuka 

bumi.32 

Berakhlak kepada Allah memiliki banyak cara diantaranya menjaga 

kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan pondasi tauhid, berbaik sangka 

pada setiap ketentuan Allah, rido atas segala ketetapan Allah, bertawakkal setelah 

berusaha, berdzikir, berdoa dan penuh harapan (raja’) kepada Allah, takut kepada 

Allah, cinta kepada Allah, ikhlas dalam segala amal, bertakwa, bersyukur, 

bertaubat serta beristighfar bila melakukan kesalahan.33 Jika telah berakhlak 

seperti demikian maka Allah akan cinta dan rido terhadap segala aktifitas kita. 

Ulama ternama Indonesia, Quraish Shihah mengatakan bahwa pengakuan 

dan kesadaran tiada tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, 

demikian agung sifat itu,  jangnkan manusia, sekelas malaikat pun tidak dapat 

menjangkaunya. Hal merupakan titik tolak akhlak terhadap Allah swt.34 Pada 

dasarnya pondasi akhlak kepada Allah ialah tauhid. 

b. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

 Sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan sikap saling mengerti agar 

 

32Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia, h. 127 

33Muhammad Rusmin, dkk Aqidah Akhlak, h. 115. 

34M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : tafsir tematik atas perbagai persoalan umat, 

h. 262. 
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hubungan timbal balik tersebut makin erat dan terjaga. Hal ini merupakan perintah 

langsung dari Allah melalui firman-Nya dan tuntunan yang dicontohkan oleh 

Rasulullah, bahkan beliau teladan terbaik dalam segala hal termasuk menjaga 

hubungan baik antar sesama manusia. 

 Hubungan baik antar sesama manusia harus senantiasa dibina dan 

dipelihara supaya hidup senantiasa seimbang. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

cara mengembangkan cara dan perilaku  yang sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.35 

 Beberapa cara berakhlak terhadap sesama manusia yang diajarkan oleh al-

Qur’an bukan hanya larangan yang bersifat fisik seperti mengambil harta orang 

lain tanpa alasan yang dibenarkan (mencuri), memukul, atau bahkan membunuh, 

tetapi sampai kepada larangan yang bersifat verbal seperti bersedekah sambil 

merendahkan orang yang diberikan sedekah, menceritakan aib orang lain di 

belakangnya tanpa tahu benar ataupun salah apa yang diceritakan.36 Jika benar 

jadinya ghibah, kalau salah jatuhnya fitnah. 

 

 

c. Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang berada diluar 

manusia itu sendiri, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun makhluk yang 

tidak bernyawa. 

Makhluk yang paling sempurna ialah manusia, dibalik kesempurnaan itu 

adalah tugas yang diemban yakni sebagai khalifah di muka bumi untuk 

menciptakan, memelihara dan menjaga keteraturan lingkungan beserta sistem 

 

35M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

367. 

36M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 348. 
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yang terdapat didalamnya. Dengan demikian manusia dituntut untuk 

mengembangkan akhlak terhadap lingkungan.37 

Akhlak yang dikembangkan adalah dari tugas sebagai khalifah yakni untuk 

menjaga setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi 

ciptaan-Nya. Menurut Imam Qurtubi dalam Muhammad Rusmin, sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa burung dan binatang melata seperti juga halnya 

manusia tidak boleh dianiaya. Dalam islam baik dalam masa perang apalagi pada 

saat damai tidak boleh ada pengrusakan tumbuhan dan binatang kecuali hal itu 

terpaksa dilakukan, namun harus sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi 

penciptaan.38 

d. Akhlak terhadap diri sendiri 

Setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, jika 

tidak dipenuhi kewajiban itu, maka akan mendapatkan kerugian dan kesulitan.39 

Manusia yang telah diciptakan dalam sibghah Allah swt., dan dalam potensi 

fitrahnya berkewajiban menjaga serta mengembangkannya dengan cara 

memelihara kerapihan, tenang, membina disiplin diri, menambah pengetahuan 

sebagai modal amal, memelihara kesucian diri dan lain-lainnya.40 

6. Metode Pembinaan Akhlak 

Salah satu perhatian pertama dalam islam ialah pembinaan akhlak. Hal 

dibuktikan dengan salah satu misi utama Rasulullah saw., adalah 

menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian ini dapat juga dilihat dari 

pembinaan jiwa yang lebih didahulukan daripada pembinaan raga, sebab jiwa 

 

37Muhjiddin Mawardi, Akhlak Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan 

(Yogyakarta: Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2011), h. 25. 

38Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 118. 

39Muhammad Rifai Junaini, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Arbain al-

Nawawiyah”,Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 21. 

40Muhammad Rusmin dkk Aqidah Akhlak, h. 116. 
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yang terbina inilah akan melahirkan kebaikan dan kebahagian pada seluruh 

kehidupan lahir batin manusia.41 Pembinaan akhlak dapat diartikan sebagai usaha 

sungguh-sungguh dalam upaya mendidik anak, dengan segala potensi yang ada 

mulai dari sarana pendidikan, pembinaan yang tersistematis dengan baik, dan 

pelaksanaan yang dilakukan secara konsisten. Proses pembinaan ini harus 

dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pembinaan akhlak memerlukan metode atau cara dalam melakukan 

pembinaan, sebab metode adalah cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam 

proses melakukan suatu kegiatan.42 Jika metode dihubungkan dengan kata 

pembinaan akhlak maka dapat disimpulkan sebagai cara dalam membimbing 

seseorang dengan menanamkan pengetahuan agama terkhusus pada akhlak islami 

yang nantinya akan tercermin dalam tingkah laku sehari-harinya. Metode memilki 

kedudukan penting dalam pendidikan islam untuk mencapai tujuan pendidikan 

sebab tanpa metode maka proses yang dilakukan kurang efektif dan efisien 

sehingga dapat berakibat tidak maksimalnya hasil yang didapatkan. 

Metode pembinaan akhlak sangat beragam. Diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan merupakan salah satu metode yang paling penting 

dalam usaha membentuk akhlak peserta didik. Metode ini bersifat praktis dalam 

upaya pembentukan akhlak dengan sasaran pada pengalaman baik yang 

dibiasakan. Dengan demikian pengetahuan yang didapatkan kemudian diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi kebiasaan.  

 

41Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf dan Karakter Mulia, h. 138. 

42Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Persada, 2008), 

h. 24. 



29  

 

Pada intinya, metode ini adalah pengulangan dari apa yang telah 

dilakukan, dimana pendidik senantiasa mengingatkan kepada peserta didik umtuk 

melakukan kebaikan sesuai dengan perintah agama secara berulang. Imam al-

Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengemukakan bahwa pada 

dasarnya karakter manusia dapat menerima segala usaha pembinaan akhlak 

melalui pembiasaan. Apabila manusia membiasakan dirinya berbuat baik, maka ia 

akan menjadi pribadi yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila terbiasa 

melakukan hal buruk, maka ia akan menjadi pribadi yang buruk. Oleh sebab itu, 

al-Ghazali menganjurkan agar pembinaan akhlak dilakukan dengan cara melatih 

jiwa kepada tingkah laku dan perbuatan yang mulia. Jika seseorang ingin menjadi 

pribadi yang jujur, maka ia harus senantiasa terbiasa berkata yang benar, hingga 

ucapan yang senantiasa benar dan kejujuran mendarah daging dalam jiwanya. 

Metode pembinaan akhlak dengan cara pembiasaaan harus senantiasa 

diulang-ulang. Ini adalah salah satu metode yang paling efektif, mengingat 

manusia adalah makhluk yang sering kali lupa maka harus senantiasa diingatkan 

melalui pembiasaan. 

 

 

b. Metode Keteladanan 

Manusia adalah makhluk yang memiliki kecendrungan untuk meniru atau 

meneladani apa yang ia lihat. Proses peniruan ini pada dasarnya berpusat pada 

tiga elemen, yaitu pertama, kecendrungan untuk meniru dan mengikuti bahkan 

menjadi kesenganan terutama pada anak atau remaja, mereka terdorong oleh 

keinginan dan biasanya tanpa disadari mereka menirukan cara bergerak, gaya 

berbicara, dara bergaul dan berbagai tiruan lainnya. Kedua, peniruaan terjadi 

biasanya disebabkan oleh berbagai keadaan krisis, kepedihan sosial dan l ain-lain. 
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Ketiga, bisa jadi atau tujuan dari perbuatan meniru tersebut.43 Jika yang ditirukan 

adalah hal baik maka itulah yang diharapkan, namun ketika hal buruk yang ditiru 

maka timbullah permasalahan. 

Metode keteladanan ini merupakan suatu cara pembinaan akhlak denagn 

memberikan contoh yang baik kepada orang lain baik melalui ucapan maupun 

dalam melalui perbuatan. Apabila seorang pendidik benar dalam ucapannya serta 

direalisasikan dalam perbuatannya, sejalan antara ucapan dengan perbuatan, maka 

peserta didik akan tumbuh dengan prinsip-prinsip pendidikan yang tertanam 

dalam pikirannya, kemudian meneladani setiap contoh yang diberikan oleh 

pendidik. 

Pendidik merupakan idola atau panutan bagi peserta didiknya. Sehingga 

segala apa yang ada padanya mulai dari sifat, tutur kata, tingkah laku bahkan cara 

berpakaiannya pun dapat diteladani oleh peserta didik. 

Mendidik dengan melalui metode keteladanan berarti mendidik dengan 

cara memberi contoh yang baik, seorang guru hendaknya memiliki kepekaan, 

bahwa peserta didik mengamati sosok atau figur gurunya, kemudian akan 

menirunya dalam tingkah laku sehari-hari. 

c. Metode Pemberian Nasehat 

Metode pemberian nasehat adalah metode yang diterapkan oleh Luqman 

al-Hakim dalam menanamkan akhlak pada anaknya. Metode ini memiliki 

keterkaitan dengan metode pembiasaan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-

Maghribi, dalam memberikan nasehat harus memperhatikan hal-hal berikut: 

Pertama, tabiat manusia adalah pelupa, sehingga dalam pemberian nasehat 

hendaklah dilakukan secara berulang dan terus-menerus agar apa yang ada 

dipikirannya selalu teringat. Kedua, agar nasehat mudah dipahami, hendaknya 

 

43Abdurrahman al-Nahlawi, Pendidikan lslam di Rumah, sekolah dan Masyarakat 

(Bairut-Libanon: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1995), h. 263. 
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menggunakan bahasa yang sesuai dengan daya tangkap, akal, dan usia peserta 

didik. Ketiga, sebaiknya dalam pemberian nasehat dilakukan oleh orang yang 

mempunyai cukup ilmu sehingga bijak dalam memberi nasehat. Keempat, 

hendaknya pemberi nasehat senantiasa sejalan antara ucapan dengan apa yang 

dikerjakan. Kelima, hendaknya membuat fokus peserta didik ketika akan 

memberikan nasehat agar dapat menyimak dengan baik apa yang dikatakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan metode ini harus dilakukan secara berulang-ulang agar membekas 

pada diri peserta didik dan dapat mempengaruhi jiwanya kemudian teraktualisasi 

dalam tingkah laku sehari-hari. 

d. Metode Hiwar (dialog) 

Hiwar bermakna dialog atau percakapan antara seorang anak dengan orang 

tuanya. Metode ini sangat penting bagi keduanya, sebab perkembangan pemikiran 

dan sikap yang dimilik oleh anak.44 Metode hiwar sangat berdampak bagi 

pembicara dan pendengar. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alas an, pertama, 

tidak membosankan karena kedua belah pihak terlibat dalam pembicaraan dan 

bersifat dinamis. Pada konteks lembaga pendidikan seorang pendidik berfungsi 

sebagai penggiring arah pembicaraan. Kedua, adanya rasa penasaran sehingga 

pendengar tertarik untuk menyimak kalimat demi kalimat. Ketiga, bila metode ini 

dilakukan dengan baik sebagaimana mana akhlak dialog dalam islam maka 

disitulah pendidikan akhlak seperti sikap dalam berbicara, etika sebagai 

pendengar dan sebagainya.45 

e. Metode Kisah 

 

44Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Prasekolah (Yogyakarta: CV. Vebus 

Corporation, 2006), h. 31. 

45Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif lslam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1994), h. 138. 
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Kisah adalah penelusuran terhadap peristiwa masa lampau. Metode ini 

berarti menyampaikan materi pelajaran dengan cara menuturkan bagaimana 

terjadinya suatu hal baik yang benar terjadi atau hanya rekaan belaka secara 

kronologis.46 Metode kisah ini merupakan salah satu metode yang efektif dalam 

pembinaan akhlak sebab banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah yang 

dituturkan, kisah itu dapat kita peroleh dari al-Qur’an, Hadits Nabi, Hikayat 

Ulama dan Kisah para orang-orang sholeh. 

f. Metode pemberian Janji dan Ancaman (Targhib wa Tarhib) 

Metode targhib adalah metode dengan menyampaikan harapan/berita 

gembira melalui lisan maupun tulisan kepada peserta didik dalam konteks 

kebahagian hidup akhirat agar manjadi manusia yang bertakwa kepada Allah.47 

Ketika peserta didik memiliki akhlak yang baik maka akan mendapatkan 

ganjaran/pahala berupa hadiah dari pendidik, sehingga hal ini dapat memotivasi 

peserta didik untuk sennatiasa berakhlak yang mulia. 

Sedangkan metode tarhib adalah metode dengan menyampaikan 

hukuman/berita buruk (ancaman Allah) melalui lisan ataupun tulisan kepada 

peserta didik akibat perbuatan dosa yang dilakukan agar manjadi manusia yang 

bertakwa kepada Allah swt.,48 ketika peserta didik melakukan perbuatan yang 

buruk maka akan diberikan hukuman yang bersifat mendidik dari guru baik 

berupa lisan, tulisan ataun perbuatan oleh pendidik. 

B. Kitab Al-Hikam 

 

46Armai Arief, Pengantar llmu dan Metodologi Pendidikan lslam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), h. 160. 

47Sri Minarti, llmu Pendidikan lslam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-normatif 

(Jakarta: Amzah, 2013), h. 143. 

48Sri Minarti, llmu Pendidikan lslam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-normatif), h. 

143. 
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Kitab al-Hikam merupakan karangan dari Abu al-Fadil Ahmad bin 

Muhammad bin abdu al-Karim bin Abdu al-Rahman bin Abdullah bin Isa Husain 

bin Athaillah Al-Sakandari yang lebih populer dengan panggilan Syekh Ibnu 

Athaillah Al-Sakandari. Untuk membedakan kitab ini dengan kitab lain yang juga 

berjudul al-Hikam biasanya ditambahkan nama pengarangnya menjadi al-Hikam 

al-Athaillah. Kitab al-Hikam ini merupakan ciri daripada pemikiran Ibnu 

Athaillah khususnya dalam bidang ilmu tasawuf. Pemikiran tasawuf beliau bukan 

hanya bercorak tasawuf falsafi yang mengedepankan teologi, akan tetapi 

dibarengi dengan pengamalan ibadat dan suluk, dengan kata lain secara metodis 

beliau juga menempuh syari’at, tarikat dan hakikat secara bertahap. Kitab ini 

sangat cocok dipelajari oleh seorang murid yang ingin bersungguh-sungguh 

mencapai maqam ma’rifat (mengenal Allah).49 

Kitab ini sangat penting untuk dipelajari dan dijadikan rujukan dalam 

aktifitas kehidupan sehari-hari dengan cara membimbing manusia menjadi pribadi 

yang baik dan utuh dalam pandangan Allah dan manusia, sebab kitab ini berisi 

tentang petunjuk-petunjuk dalam melakukan ketaatan, menghindari maksiat dan 

membasmi penyakit-penyakit hati yang senantiasa menuntun manusia dalam 

membersihkan jiwa agar menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah sehingga 

selamat dunia dan akhirat. 

Kitab ini juga mengatur hubungan Manusia (Makhluk) dengan Tuhan 

(Khalik) secara vertikal dan hubungan Makhluk dengan Makhluk secara 

horizontal dengan ciri tasawuf dan akhlak.50 

 

49Ibnu Athailla Al-Sakandari, Sharh al-Hikam, Terjemah Misbah bin Zain Musthafa 

(Surabaya: Hidayah, 2010), h. 3.  

50M. Aufa Fikri, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Hikam, Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol. 4 No. 3, (2019), h. 2-3. 
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Syekh lbnu Athaillah menjadi sandaran utama al-Quran dan al-Sunnah 

dalam penulisan kitab ini, grand syekh ketiga dalam lingkungan tarekat 

Syadziliyyah ini menyalakan pelita untuk menerangi jalan para salik, 

menunjukkan segala aral yang ada di setiap kelokan jalan, agar selamat dalam 

menempuh perjalanan spiritual. 

Kitab al-Hikam ini dapat dijadikan sebagai perlawanan ataupun solusi 

terhadap realitas dunia yang saat ini terjadi. Pada era globalisasi sekarang ini, kita 

tidak bisa lepas begitu saja dari persaingan yang keras, pergaulan yang maju dan 

konon dapat menjauhkan manusia dari Tuhan, untuk sebagian orang (utamanya 

dari kalangan pengamal tasawuf), sebisa mungkin manjauh dan bahkan 

meninggalkan hal demikian, yakni dengan meninggalkan suluk zuhud 

(meninggalkan dunia). Timbul masalah, sebab disatu sisi, manusia dituntut agar 

mampu bersaing dikancah dunia. Jujur saja, umat islam terutama di Negara 

Indonesia selama ini tertinggal jauh dari umat-umat yang lain, dengan berbagai 

alasan, salah satunya zuhud tadi. Tidak ingin bercampur dengan dunia yang penuh 

dengan hijab ini, dunia yang mampu membuat lengah dan memperbudak manusia. 

Namun bagi Ibnu Athaillah, profesi dan mencari dunia (sandang, pangan dan 

papan) itu penting dan tidak dilarang, dengan catatan dunia tidak sampai masuk 

atau bahkan memenuhi hatinya. Dunia ini sebagai kendaraan (wasilah) untuk 

menuju ke makam syukur kepada Allah. Pemahaman zuhud yang salah perlu 

diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian mengasingkan diri dari 

dunia hanya mementingkan akhirat semata.51 

Kitab ini mengandung banyak nilai pendidikan akhlak sehingga sangat 

cocok untuk dipelajari dan dijadikan rujukan oleh segala kalangan, terutama bagi 

 

51Azizah Aryani, Pemikiran Tasawuf Syekh lbn Athaillah Al-Sakandari dalam Kitab al-

Hikam (Kajian Tentang Rekonstruksi dan Kontribusi Nilai-NIlai Tasawuf dalam Pendidikan 

lslam). 
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para penuntut ilmu guna mendekatkan diri kepada Allah swt., sebab didalamnya 

terkandung petunjuk-petunjuk dalam melakukan ketaatan, menghindari berbagai 

perilaku maksiat dan membasmi penyakit-penyakit hati untuk membimbing 

manusia menjadi pribadi yang baik dan diridhoi Allah sehingga selamat dunia dan 

akhirat. 

C. Ibnu Athaillah 

Nama lengkapnya Ibnu Athaillah adalah Syekh Abul Fadl Tajuddin 

Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Sakandari lahir di 

Mesir pada pertengahan abad ke-7 H./ke-13 M, beliau wafat di tempat yang sama 

pada tahun 709 H./1309 M. hampir separuh hidupnya dihabiskan di Mesir.52  

Sejak awal, Ibnu Athaillah dipersiapkan untuk mempelajari pemikiran-

pemikiran Imam Maliki. Ia punya guru-guru terbaik di semua disiplin ilmu 

hukum, seperti disiplin ilmu tatabahasa, hadis, tafsir al-Qur‟an, ilmu hukum, 

teologi Asyariyah dan juga literatur Arab pada umumnya dalam madzhab Maliki 

segera menyedot perhatian banyak orang terhadapnya dan tidak lama para tokoh 

terkenal itu sebagai seorang faqih (ahli hukum). Ia mengikuti salah satu dari 

sekolah-sekolah agama atau madrasah-madrasah, sebagaimana yang dilakukan 

oleh orang-orang Ayyubiyah di Iskandaria untuk studi hukum. Ia mempelajari 

hukum, khususnya pada aspek-aspek mazhab Maliki.53 

Sebagian besar kehidupan Ibnu Atha’illah dijalani secara wajar, tidak ada 

momen yang sekiranya sangat monomental dan fantastik, dalam hal ini 

tampaknya ia seperti seorang Sufi biasa. Ia hidup sezaman dan bertemu dengan 

teologi Hambali dan ahli fikih Ibn Taimiyah (w.728 H./1328 M), yang merupakan 

 

52Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, 

syarh al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, terj. Imam firdaus, Al-Hikam Kitab Tasawwuf 

Sepanjang Masa, h. 17. 

53Victor Danner, Mistisisme Ibnu Athaillah (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 1. 
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seorang penjaga setia puritansi Islam dan tegas dalam menentang beberapa tokoh 

besar Sufisme, seperti Ibnu Arabi. Ibn Athaillah sendiri menemui kesulitan 

terhadap personalitas-personalitas Sufi di Kairo yang menentang ajaran Ibnu 

Arabi. Kondisi pertentangan-pertentangan ini diperparah lagi dengan terjadinya 

kontroversi politik dan teologi. Pada waktu itu, para penganut madzhab Syafii 

sebagian besar berpegang pada teologi Asyari, sementara para penganut madzhab 

Hambali biasanya menentang usaha-usaha interpretasi spekulatif terhadap teologi, 

namun kelompok penganut madzhab Hambali terhitung sebagai kelompok yang 

relatif lebih kecil. Bagi penganut teologi Asy’ari, ini kesempatan untuk menekan 

orang-orang penganut madzhab Hambali. Kekacauan itu dipersulit lagi oleh para 

elit politik Mamluk pada waktu itu dalam perebutan kekuasaan. Mereka tidak 

segan-segan menggunakan dalil untuk legitimasi kepentingan mereka. Maka tidak 

dapat dielakkan lagi bila terjadi serangan-serangan gencar terhadap sosok Ibnu 

Arabi dan juga muncul dalih-dalih yang membuat Ibn Taimiyah menjadi sasaran 

kelompok-kelompok Sufi, sehingga kenyataan ini mendorong Ibn Athaillah untuk 

bereaksi. Atas nama ratusan fukaha dan Syekh, ia pergi ke Citadel di Kairo dan 

menghadap Ibn Taimiyah dalam kewaspadaan tokoh-tokoh agama yang takut 

kepada orang suci dari madzhab Hambali. Ternyata di Citadel tidak ada bantahan 

dan pembicaraan, sehingga pertemuannya tidak menghasilkan apa-apa, terpaksa 

Ibn Athaillah meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak puas terhadap 

penyelesaian dari para pengikut madzhab Hambali, dimana Imam Ahmad bin 

Hambali masih berpegang teguh pada contoh literalisme yang keras dan sempit, 

contoh klasik eksoteris muslim. Pada waktu itu, Ibn Athaillah, sebagaimana 

banyak fukaha lainnya, telah menganut salah satu dari tarekat-tarekat Sufi. 

Hanya dua tahun atau sesudah itu, Ibn Athaillah meninggal dunia di usia 

sekitar 60 tahun. Ia meninggal di madrasah Manshuriah, dimana waktu itu ia 
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sedang mengajarkan materi hukum madzhab Maliki. Prosesi pemakamannya 

tampak sangat ramai, dan ia di makamkan di pemakaman Qarafa. Makamnya 

masih ada hingga kini, sedangkan di sebelahnya ada makam seorang Sufi 

Syadziliah lainnya, yakni Syekh Ali Abu Wafa’ yang punya hubungan keturunan 

langsung dengan Ibn Athaillah.54 

Syekh lbnu Athaillah al-Sakandari adalah sosok ulama yang masyhur pada 

masanya, dari kecil beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu sehingga 

kecerdasannya melebihi anak-anak pada umumnya. Setelah melewati berbagai 

macam fase kehidupan yang penuh dinamika spiritual dan intelektual, lbnu 

Athaillah dinobatkan oleh umatnya sebagai guru ketiga tarekat asy-Syadziliyah. 

Beliau bukan guru tarekat biasa, namun juga seorang intelek yang melahirkan 

berbagai karya tulis. Setelah mengarungi samudra kehidupan dengan segala 

macam karya dan amal ibadah, akhirnya beliau wafat pada usia 60 tahun. 

 

 

 

 

 

54Victor Danner, Sufisme Ibnu Athaillah Kajian Kitab al-Hikam (Surabaya: Risalah Gusti, 

2003), h. 19. 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, 

buku-buku, atau majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.1 

Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat konseptual-

teoretis, baik terkait tokoh pendidikan maupun konsep pendidikan tertentu seperti 

tujuan, metode, dan lingkungan pendidikan.2 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

rasional filosofis dan Historical approach. Pendekatan rasional filosofis 

merupakan cara atau jalan yang ditempuh dalam suatu proses tindakan/rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk 

memecahkan permalasahan atau jawaban berdasarkan kefilsafatan.3 Pada 

dasarnya penelitian ini berfokus pada bahasa, interpretasi, struktur dan makna.4 

Menggunakan pendekatan filosofis dalam kajian islam dapat dideskripsikan 

dalam dua pola: Pertama, upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk beluk atau 

hal-hal yang berhubungan dengan agama islam (secara epistemologi), Kedua, 

upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami 

 

1M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54. 

2Rofik, Mujahid, dkk, Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 19. 

3Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 42. 

4Sulistyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Penaku, 2010), h. 100. 
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serta membahas nilai-nilai filsafat (hikmah) yang terkandung dalam doktrin-

doktrin ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang 

selanjutnya dilaksanakan dalam praktek-praktek keagamaan (secara aksiologi).5 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pola yang kedua (secara aksiologi) untuk 

dapat mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang terkandung dalam kitab al-Ḥikam. 

Historical approach adalah metode pendekatan sejarah atau penelaahan 

dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi tentang masa lampau 

dan dilaksanakan secara sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau 

supaya dapat memahami keadaan, praktik pendidikan dengan lebih baik dan 

selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan mengacu pada 

pengalaman yang lama.6 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek  dari mana data dapat 

diperoleh.7 Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk 

mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian.8 Penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan yang mana dilaksanakan dengan 

literatur, maka sumber datayang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab al-

Ḥikam atau terjemahnya serta dokumen-dokumen, buku- buku, maupun lainnya 

yang berkaitan dan mendukung kitab al-Hikam.. 

Lebih jelasnya, sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari kitab al-Ḥikam . 

 
5Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27. 
6Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), h. 253. 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka, 

2013), h. 172. 
8Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, Metodolodi Penelitian: pendekatan praktis 

dalam penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 274. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka baik berupa buku, 

catatan, maupun pemikiran tokoh yang berkaitan dengan isi kitab al-Ḥikam, 

pendidikan akhlak. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variablel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.9 Pertama-tama, penulis mengkaji 

serta menelaah kitab al-Ḥikam . Kemudian mencari dan  mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan kitab al-Ḥikam , pendidikan akhlak. Yang terakhir, 

menganalisis temuan-temuan data tersebut serta mendeskripsikannya. 

D. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

Metode Analisis Isi (Content Analysis).      Metode deskriptif adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok  manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu  kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis,   faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.10 Dalam hal ini, penulis akan 

mendeskripsikan secara sistematis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam kitab Al-Ḥikam. 

Metode Analisis Isi (Content Analysis) adalah Metode analisis isi 

merupakan metode analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, yakni 

menganalisis dan menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh pakar, baik itu 

 

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka, 

2013), h. 172. 

10Muh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), h. 54. 
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melalui tulisan atau pesan yang berkenan dengan apa yang telah dikaji. Dalam 

upaya menampilkan analisis ini perlu memenuhi tiga  kriteria, yaitu: objektif, 

pendekatan sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus berlandaskan 

aturan yang dirumuskan secara eksplisit.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11Noeng Muhajir, Metodologi Peniltian Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008),h.120. 

 



 

BAB IV 

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB ALHIKAM   

A. Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Alhikam Karangan Syekh Ibnu 

Athaillah Al-Sakandari 

Al-Hikam al-Atha’iyyah adalah salah satu karya Syeikh Ibnu Atha’illah 

As-Sakandari yang di dalamnya termuat kata-kata hikmah yang berjumlah 264 

buah. Nama kitab ini yang banyak dipakai oleh para penulis komentar (syarih) 

adalah al-Hikam, namun sebagian penulis komentar, seperti al-Bouthi 

menggunakan istilah al-Hikam al-Atha’iyyah, yakni dengan menisbatkannya 

kepada penulis kitab tersebut. 

Menurut komentar dari beberapa penulis, seperti Ibnu Ajibah, al-Bouthi, 

dan Zarruq bahwa kitab al-Hikam merupakan salah satu karya terbaik dari Syaikh 

Ibnu Athaillah as-Sakandari jika dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. 

Banyak dari kalangan ulama mengakui akan keindahan dan kedalaman kandungan 

makna al-Hikam tersebut. Siapa yang membaca kitab tersebut, maka akan 

menyadari betapa dirinya masih jauh dari kata sempurna dan ibadah yang 

dilakukan selama ini sungguh sangat tidak ada artinya. Karena antara amal dan 

keadaan hati belum seimbang.1 

Beberapa nilai Pendidikan akhlak dalam kitab al_Hikam sebagai berikut : 

1. Tawakkal 

 

نْ عَلاَ مَة  اْ لا  عْت مَا د  عَلَ     نْددًُ وُ جُوْ د  ا لزُّ للَ ا لْعمََل  نقُْصَا نُ ا لرَّ جَا ء   ىم  ع   

Artinya: 

 “Jangan pernah mengandalkan amal perbuatan yang telah diperbuat untuk 
mendapatkan rida Allah swt. jangan juga mengandalkan balasan yang telah 
Dia janjikan, seperti salat, puasa, sedekah dan segala bentuk kebaikan. 

 

1Abu Fajar Al-Qalami, Intisari Kitab Al-Hikam (Jakarta: Gitamedia Press, 2005), h. 1. 
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Akan tetapi andalkanlah semua itu pada kelembutan, anugerah dan 
kemurahan-Nya”.2 

Pada akhirnya, amal perbuatan sama sekali bukan jaminan untuk masuk 

ke dalam surga. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah ketika anda 

melakukan ketaatan, berharaplah keridaan Allah dan pahala dari-Nya. Anda 

berharap mendapat anugerah, ampunan dan kemurahan Allah swt. bukan upah 

atas amal perbuatan yang anda kerjakan. 

Di sini Ibnu Athaillah menyatakan bahwa di antara tanda nyata Anda 

mengandalkan amal perbuatan bukan pada anugerah Allah adalah berkurangnya 

harapan akan ampunan-Nya ketika melakukan dosa atau ketika Anda dalam 

perbuatan maksiat dan dosa besar. 

Hal ini berarti bahwa anda harus berharap kemurahan dan anugerah Allah. 

Jika hanya mengandalkan pada perolehan amal perbuatan, ketika amal perbuatan 

sedikit dan dosa anda banyak, maka sirnalah harapan itu. Inilah ukuran yang 

mengindikasikan bahwa Anda mengandalkan amal perbuatan, bukan pada 

anugerah dan kemurahan Allah swt.3 

Bersandar hanya kepada Allah swt, bukan berarti menjadikan manusia 

untuk bermalas-malasan tanpa ada tekad untuk bergerak. Ibnu Athaillah dalam 

kalam hikmahnya mengatakan: 

مَم  لاَ تخَْر  قُ أَ سْوَا رَ ا لَاَ قْدَ ا ر     سَوَ ا ب قُ ا لْه 

Artinya:  

“Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir”.  

 

2Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari 

(Tangerang Selatan: Pustaka llMaN, 2020), h. 25. 

3Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

25. 
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Tekad adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk 

menghadapi urusan mereka, seperti perdagangan, industri, belajar, dan lain-lain. 

Tekad ini walaupun tertanam kuat dalam diri seseorang, maka tidak akan mampu 

menembus dinding takdir. Dinding merupakan sesuatu yang biasa mengelilingi 

rumah. Ibnu ‘Athaillah menyamakan dinding yang kuat dan tebal mengelilingi 

rumah dengan takdir yang Allah tentukan untuk manusia. 

Dinding yang kuat dan tebal, jika ada musuh yang hendak membakar 

rumah tersebut dari sisi manapun, maka tidak akan bisa. Makudnya, manusia 

tidak akan bisa membatalkan atau meloncati takdir Allah dengan tekad kuat 

ataupun usaha-usaha walaupun diiringi dengan kecakapan strategi dan kekuatan 

yang luar biasa.4 

Sekuat apapun manusia melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan, 

namun jika bukan atau tidak sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan, 

maka usaha itu tetap tidak akan mampu mencapai tujuannya. 

Beberapa nilai pendidikan dalam hikmah ini adalah; 

a. Mengajarkan agar tidak merasa paling alim sendiri, saleh sendiri, 

karena amalan yang dilakukan. apalagi sampai merasa sombong dan 

tinggi hati sebab itu bukanlah akhlak orang beriman. 

b. Mengajarkan untuk senantiasa rendah hati, jangan pernah merasa 

sombong dengan menganggap amalan yang dilakukan menentukan 

segala-galanya. Sebab perasaan inilah yang akan mengantarkan pada 

perasaan mudah putus asa, patah hati dan pesimis. 

c. Mengajarkan agar jangan pernah menganggap bahwa amal 

menentukan segala-galanya. ibadah sekalipun tidak bisa menjamin 

 

4Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

75-76. 
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keselamatan, tidak bisa menjamin masuk surga. Hanya kemurahan 

Tuhanlah yang akan menjamin. 

d. Mengajarkan “the ethics of humility”, etika rendah hati. Seorang 

beriman tidak boleh menyombongkan amalnya, mengandalkan 

amalnya. Sebaliknya harus mempunyai sikap berserah diri kepada 

Tuhan, menyandarkan segalanya kepada Tuhan dan bersikap rendah 

hati. Sebab kerendah-hatian inilah yang membuat seseorang sehat 

secara mental. 

e. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar dalam batas-batas kemampuan 

dia. Ikhtiar adalah usaha kita untuk menciptakan takdir kita sendiri. 

Sebut saja ini “takdir kecil”. Akan tetapi, usaha yang dilakukan 

manusia tetap tidak bisa melanggar “takdir besar” yang telah 

dikehendaki oleh tuhan. 

f. Pengetahuan tentang takdir jika dipahami dengan tepat bukan 

membawa manusia pada sikap menyerah, melainkan justru sikap 

realistis. Manusia tetap berusaha, tetapi usaha itu ada batasnya. Tugas 

manusia adalah mengetahui batas-batas yang ada.5 

2. Ikhtiar  

 

يْرَ ة    مَا س  ا لْبَص  يْلٌ عَلَ ا نْط  نْكَ دَ ل  يْرُ كَ ف يْمَا طُل بَ م  نَ لَكَ وَتقَْص  ا  جْت هَا دُ كَ ف يْمَا ضُم 

نْكَ    م 
 

 

Artinya: 

 

5Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 19-20. 
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Kegigihanmu untuk mencari apa yang telah dijaminkan oleh Allah dan 
kelalaianmu dalam apa yang telah diperintahkan terhadapmu menjadi tanda 
butanya mata hatimu.6 

Rajin dalam mencari rezeki dan teledor dalam beribadah itu menunjukkan 

butanya mata hatimu. Karena Allah swt. sudah menanggung rezeki untukmu, 

apakah kalian semua tidak mendengar firman Allah:7 sebagaimana firman Allah 

dalam QS al-Ankabut/29: 60 

يْمُ  يْعُ الْعلَ  زْقهََا   اٰللُّ  يرَْزُقهَُا وَا يَّاكُمْ وَهُوَ السَّم  لُ ر  نْ داَ  بَّةٍ لاَّ تحَْم   وَكَايَ  نْ م  

Terjemahnya : 

“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) 
rezekinya sendiri, Allah-lah yang memberikan rezeki kepadanya dan 
kepadamu.”8 

Kemudian adapun  firman Allah yang memerintahkan kepada manusia 

untuk beribadah, Allah berfirman dalam QS adz-Zariyat/51: 56 

نْسَ ا لاَّ ل يعَْبدُوُْن   نَّ وَالْا   وَمَا خَلَقْتُ الْج 

Terjemahnya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada_Ku.”9 

Barang siapa yang disibukkan pada hal yang sudah ditanggung oleh Allah 

dan malah meninggalkan perkara yag diperintahkan oleh-Nya, maka amat 

bodohlah orang tersebut, dan sungguh ia benar-benar melupakan Allah. 

Bukankah kewaiban seorang hamba adalah menyibukkan diri pada apa yang 

diperintah, serta meninggalkan apa yang sudah ditanggung oleh tuhannya? 

 

6Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

102. 

7K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, Syarah 

Al-Hikam (Bogor: Sahifa Publishing, 2017), h. 16. 

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bogor: PT. Panjta Cemerlang, 

2014), h. 403. 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.523. 
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Tidakkah engkau renungkan, jika Allah saja memberikan rezeki kepada orang 

yang ahli berbuat kekufuran, maka tidakkah Allah memberi rezeki kepada orang-

orang yang beriman dan berbuat ketaatan? Maka jelaslah, bahwa perkara rezeki 

itu sudah ditanggung (untuk kalian) dan perkara ibadah itu dituntut (atas kalian) 

untuk bersungguh-sungguh (melaksanakannya). Oleh karena itu, jangan jadikan 

dunia focus utama dalam hidup. Syekh Ibnu Athaillah berkata: 

 

رْآت ه  كَيْفَ يَرْ حَلُ إ لَى الل   وَهُوَ  مَكَبَّل   ب شَهَوَات ه   أمَْ    كَيْفَ يَشْرُقُ قَلْبٌ صُوَرُالْْ كْوَان  مُنْطَب عَةٌ ف يْ م 

نْ   جَنَا بةَ   غَفْلتَ ه   أمْ  كَيْفَ  يرَْجُوْأنَْ  يَفْهَمَ    كَيْفَ  يطَْمَعُ  أنَْ  يَدْ  خُلَ  ف يْ  حَضْرَة   الل   وَهُوَ  لَمْ   يَتطََهَّرْ  م 

نْ  هَفوََات ه   وَهُوَلَمْ   يَتبُْ  م   دقََا ئ قَ  الْْسَْرَار 
Artinya: 

Bagaimana hati bisa bersinar, sedangkan citra-citra benda-benda semesta 
melekat pasa cerminnya? Bagaimana mungkin berjalan menuju Allah 
sedangkan dia masih dibelenggu oleh syahwatnya? Bagaimana dia akan 
masukke dalam hadirat Allah, sedangkan dia belum bersuci dari kejunuban 
kelalaiannya? Bagaimana dia berharap memahami detail-detail dari 
berbagai rahasia, sedangkan dia belum bertaubat dari dosa-dosanya?10 

Jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan 

menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. 

Bagaimana pula hati bisa melihat Allah, sedangkan ia masih belum bersuci dari 

junub kelalaiannya?11 

Di sini lbnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub. Dan 

seorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itulah 

 

10Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

223. 

11Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, 

syarh al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, terj. Imam firdaus, Al-Hikam Kitab Tasawwuf 

Sepanjang Masa (Jagakarsa-Jakarta Selatan: Turos Khazanah Pustaka  Islam, 2020), h. 26. 
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orang yang dikuasai kelalaian ia tidak akan diizinkan menemui Allah, tercegah 

masuk ke hadirat Allah, mendekatkan diri kepada-Nya.12 

 Dalam hikmah ini, lbnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang 

dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang 

diinginkannya, sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi 

perjalannya. Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan 

keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniaan 

justru akan membuat hati menjadi gelap. 

 Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu 

nafsu dan syahwat, bukan dengan menurutinya. Pertemuan dengan Allah hanya 

bisa terjadi bila hati telah suci.13 

 Manusia tidak boleh lalai terhadap dunia, terlalu mngejar dunia sehingga 

melupakan Allah swt. Syekh lbnu Athaillah berkata: 

 

بٍ اغ  رَ   بٍ لْ  فَ نْ م   زَ رَ بَ  لُ مَ عَ  رَ ثُ كَ  لاَ ، وَ   دٍ اه  زَ  بٍ لْ قَ   نْ م   زَ رَ بَ  لَ مَ عَ  لَّ ا قَ مَ   
Artinya: 

Amal sedikit dari hati yang zahid tidak bisa dikatakan sedikit, amal banyak 
dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak.14 

Zuhud pada hakikatnya adalah aktifitas di dalam hati dan dilakukan demi 

mendekatkan diri kepada Allah. Orang miskin yang hatinya selalu terpaut dengan 

dunia pada hakikatnya tidak zuhud. Karena tiap hari hatinya diliputi keinginan 

untuk memiliki harta benda, sedih jika hartanya yang sedikit itu hilang, dan 

 

12K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 40.  

13Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, 

syarh al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, terj. Imam firdaus, Al-Hikam Kitab Tasawwuf 

Sepanjang Masa, h. 27. 

14 K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 78. 
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sedikit dari mengingat Allah. Sementara orang yang kaya raya namun hatinya 

selalu mengingat Allah dan tidak bersedih sedikitpun bila hartanya hilang, karena 

meyakini bahwa harta adalah pemberian dari Allah, maka begitulah sesungguhnya 

orang yang zuhud, yaitu tidak suka terhadap dunia, atau menyedikitkan rasa cinta 

terhadap hal-hal keduniaan, seperti harta, pangkat dan jabatan. Sehingga apabila 

hal-hal keduniaan yang tidak kekal tersebut rusak atau hilang dari sisi manusia, 

maka tidak akan menimbulkan rasa sedih yang mendalam. Mencintai hal-hal yang 

bersifat kesenangan duniawai tidak pula berguna bagi kehidupan akhirat.15 

Seorang zahid adalah orang yang tidak bergantung pada dunia. Awalnya, 

walaupun secara kasat mata tampak sedikit, secara maknawi amatlah  banyak 

karena terbebas dari cacat dan kekurangan yang membuat amal itu tidak diterima, 

seperti berniat riya’, pura-pura dihadapan manusia, mengharap keuntungan 

duniawi, atau tanpa kehadiran hati dihadapan tuhan. 

Sementara itu, amal yang bersumber dari hati tyang tamak terhadap dunia, 

walaupun secara kasat mata amal itu terlihat banyak, secara maknawi amal itu 

dianggap sedikit karena tidak terbebas dari hal-hal yang mengotori atau 

mengurangi nilainya.16 

 

ه  يْ لَ عَ  نُ زَ حْ ا يَ مَ   لَّ ق  يَ  ه  ب   حُ رَ فْ ا تَ مَ   لَّ ق  يَ ّ  ل  
Artinya: 

Kurangilah  kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula 
kedukaanmu pada pada dunia. 17 

 

15K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 78. 

16Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, 

syarh al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, terj. Imam firdaus, Al-Hikam Kitab Tasawwuf 

Sepanjang Masa, h. 86. 

17K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 184. 
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Hendaknya engkau mengurangi sesuatu yang membuat hatimu bahagia, 

harta benda atau lainnya, sehingga sesuatu yang membuatmu sedih semakin 

berkurang, baik perkara dunia atau lainnya. 

 Kemudian perlu menyingkir dari keramaian Masyarakat dan melakukan 

perenungan. Syekh lbnu Athaillah berkata: 

 

ة ٍ ٍفكٍِ رٍ  يٍ دٍ انٍ  اٍٍمٍ  ٍبٍِهٍ  لٍ  ٍي د خ  لةٍ  ٍع ز  ٍمثلٍ  ٍالق لبٍ  ان ف ٍعٍ   مٍ 
Artinya: 

Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati, seperti menyendiri (waktu-
waktu tertentu) untuk masuk ke medan tafakkur18 

Tidak ada sesuatu yang bisa berguna bagi hati seorang manusia, 

sebagaimana menyendiri. Karena, dengan menyendiri, ia bisa memasuki luasnya 

medan perenungan. 

Yang bisa berguna atau bermanfaat bagi hati seseorang manusia adalah 

uzlah. Yakni, menjauhi hiruk-pikuk manusia. Karena sesungguhnya manusia, 

ketika bercampur dengan (hiruk-pikuk) manusia, maka pikirannya akan 

tersibukkan dengan berangan-angan terhadap sesuatuyang tampak oleh mata. 

Sebaliknya, bila ia memilih menyendiri atau menyepi, pikirannya akan 

tersibukkan oleh perkara akhirat, hatinya akan menjadi sebab memikirkan 

akhirat. Al-fikr (perenungan) itu ada tiga macam; 

a. Perenungan orang awam, yakni merenungkan nikmat-nikmat Allah dan 

pemberian Allah, dengan begitu ia mencapai ma’rifat Allah. 

b. Perenungan orang khas, yakni merenungkan janji dan pahala Allah, 

dengan begitu ia menyukai pahala yang Allah berikan sehingga 

(bersemangat dalam) melaksanakan perintah Allah. 

 

18Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

209. 
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c. Perenungan orang khawasul khas, yakni merenungkan ancaman dan 

siksaan Allah, dengan begitu timbul rasa takut kepada Allah, sehingga 

mau menjauhi apa yang dilarang-Nya.19 

Seorang hamba tidak boleh melecehkan Tuhannya dalam suatu perkara 

apapun. Boleh jadi, perakar yang engkau senangi itu terkadang buruk menurut 

Allah, sebaliknya, perkara yang tidak engkau senangi itu malah menjadi suatu 

kebaikan bagi dirimu.20 

Beberapa nilai pendidikan dalam hikmah ini adalah; 

1) Manusia harus mengetahui prioritas dalam hidupnya. Mana yang harus 

didahulukan, mana yang harus dikemudiankan, mana yang akan 

memperkayak kehidupan batin dan akhiratnya, mana yang malah 

memperkeruhnya. Mengerti prioritas ini adalah mata batin kita awas, 

tidak buta.orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, yang tak mengerti mana 

yang urgen dan mana yang tidak, ialah orang yang mata batinnya 

mengalami kebutaan dan dalam kondisi lalai dan alpa. 

2) Orientasi kehidupan orang yang beriman haruslah diarahkan pada 

kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, sebab inilah kehidupan 

yang akan menjamin kebahagian yang sejati, kehidupan yang seharusnya 

menjadi tujuan kita.21 

Kehidupan manusia di muka bumi telah dijamin oleh Tuhan. Manusia 

diberikan rezeki atau penghidupan sesuai kehendak Tuhan. Ada yang 

 

19K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 38-39. 

 

20K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 17-18. 

21Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 33. 
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sempit, ada yang sederhana, ada yang melimpah. Meski seperti itu, jalan 

kehidupan untuk memperolah rezeki selalu tersedia bagi manusia. Tidak 

perlu merasa khawatir apalagi risau dengan kehidupan di dunia ini. 

3) Ajaran Ibnu Athaillah ini bukan berarti mengajak manusia agar bersikap 

menerima saja, yang diajarkan oleh beliau adalah jangan menghabiskan 

seluruh fokus kehidupanmu pada kehidupan yang sekarang, berfikirlah 

jangka panjang mengenai kehidupan yang abadi. Bersikaplah biasa saja 

pada dunia ini, supaya rtidak mengalami tekanan batin.22 

4) Orang yang beriman tidak selayaknya menjadikan dunia sebagai fokus 

satu-satunya dalam hidup. Untuk sementara waktu, kesuksesan duniawi 

bisa membawa kepuasan, namun ada batasnya. Berbeda dengan kepuasan 

spiritual. 

5) Dalam hidup ini, manusia seharusnya berusaha  untuk mempertahankan 

diri terus dalam keadaan bersuci, berwudu. Namun bukan wudu lahiriah, 

melainkan wudu rohaniah yakni membersihkan hati dari hal-hal yang 

bersifat kebendaan yang membuat manusia lalai dari Tuhan. 

6) Orang yang beriman harus terus berusaha agar berada dalam keadaan 

ingat kepada-Nya. Ingat di sini bukan sekadar menyebut nama-nama 

Tuhan dalam zikir. Zikir lisan adalah sarana untuk mengingat Tuhan. 

Namun juga dengan menjaga agar terus ingat pada tujuan hidup yang 

sesungguhnya, dan waspada terhadap segala hal yang bisa memalingkan 

diri dari sana.23 

 

 

22Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 34. 

23Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 88-105. 
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3. Husnuzzon (Berprasangka baik)  

جَا بَةَ ف يْمَا  لايَكَُنْ تأََ خ    كَ فَهُوَ ضَمَنَ لَكَ الْْ  يَأْ س  بًا ل  مَعَ الْْ  لْحَا ح  ف ي الدُّ عَاء  مٌوْج  رُ أمََد  الْعطََاء 

يْدُ  يْ ترُ  يْدلُاَ ف ي الْوَقْت  الَّذ  يْ يرُ  كَ وَف يْ الْوَقْت  الَّذ  نَفْس   يخَْتاَرُل 

Artinya: 

Janganlah karena tertundanya datangnya karunia Allah sementara kamu 
telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkanmuberputus asa, 
sebab Dia telah menjaminmu untuk mengabulkan apa yang Dia pilihkan 
untukmu, bukan apa yang kamu pilihkan untuk dirimu, dan pada waktu 
yang Dia inginkan bukan pada waktu yang kamu inginkan.24 

Janganlah lamanya masa pemberian (Tuhanmu kepadamu), padahal 

engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu menjadikanmu berputus asa 

dalam berdoa dan berputus asa dalam dikabulkannya doamu. Ketika engkau 

memohon kepada Allah agar berhasil dalam suatu perkara, lantas tidak berhasil, 

maka janganlah hal tersebut menjadikan engkau memutuskan doamu dan jangan 

berkeyakinan bahwa Allah tidak mau mengabulkan doamu. Janganlah doamu 

untuk meminta tercapainyasebuah tujuan menjadikanmu musyrik, sebab Allah 

sudah berjanji akan mengabulkan setiap orang yang berdoa.25 

Allah adalah Dzat yang mengabulkan doa-doa hamba-Nya, sebagaimana 

firman_Nya dalam QS. Al-Mu’min/40 : 60 

نٍ  جِع و  ٍرٍ  ب هِِم  ىٍر  ٍالٍِ  جِل ةٌٍا نَّه م  ٍو  ب ه م  ق ل و  اٍوَّ ت و  ا ٍٍاٍ  ٍم  ن  ت و  ٍي ؤ  الَّذِي ن   و 
 
Terjemahnya: 

Pengabulan tersebut menurut apa yang telah allah pilihkan, bukan menurut 
apa yang engkau pilih, karena engkau tidak mengetahui apa yang 
bermanfaat dan membawa mudharat bagimu. 26 

 

 

24Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

125. 

25K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 19. 

26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 346. 
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Syekh lbnu Athaillah berkata: 

ف  فلَاَ تبَُا ل  مَعَهَا إ نْ قلََّ عَمَلكَُ. فَإ نَّهُ مَا فَتحََهَا لكََ إ لاَّ  نَ التَّعرَُّ جْهَةً م  يْدُ  إ ذاَ فَتحََ لَكَ و  وَهُوَ يرُ 

يْهَا إ لَ  دهٌُ عَلَيْكَ وَالْْعَْمَا لَ أنَْتَ مُهْد  فَ هُوْمَوْر  فَ إ لَيْكَ. ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ التَّعَرُّ يْه  وَأيَْنَ مَا  أنَْ يَتعََرَّ

دهُُ عَلَيْكَ  ا هُوَ مَوْر  مَّ يْه  إ لَيْه  م  . تهَْد   
Artinya: 

Jika Allah menyingkapkan untukmu pintu makrifat, maka jangan heran 
(yang membuat menjadi ragu) karena amalmu yang sedikit. Allah tidak 
menyingkap pintu makrifat untukmu, kecuali karena ingin 
memperkenalkan zat_Nya kepadamu. Tahukah kamu bahwa makrifat 
merupakan anugerah_Nya untukmu, sedangkan amalmu adalah 
persembahan untuk-Nya. Tentu saja persembahanmu takkan sebanding 
dengan anugerah-Nya.27 

Perlu diketahui bahwasanya makrifat billah merupakan akhir atau puncak 

dari segala tujuan dan harapan. Jika pintu makrifat telah dibuka, maka manusia 

tidak perlu mempedulikan amal yang masih sedikit. 

Sesungguhnya manusia tidak berkuasa dalam hal memperbanyak amal 

ibadah, juga tidak bisa menyingkap tabir yang menghalanginya dari Allah. 

Dengan demikian ketika salah satu pintu makrifat telah dibuka, seperti sakit, 

sehingga ibadahnya menjadi berkurang, jangan merasa sedih. Sebab dengan sakit 

tersebut bisa membuka pintu makrifat, seakan mengetahui bahwa Allah itu hadir 

dan melihatnya, manusia sadar bahwa tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut 

kecuali Allah. Itu lebih utama dari pada beberapa ibadah badaniyah, sebab tujuan 

dari memperbanyak amal (ibadah) adalah untuk mengharapkan makrifat Allah, 

serta mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyadari bahwa terbukanya 

pintu makrifat itu menunjukkan tercapainya makrifat, maka terkadang sedikitnya 

amal sebab sakit itu menunjukkan suatu yang lebih utama.28 

 

27Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

155. 

27K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam (Bogor: Sahifa Publishing, 2017), h. 102. 

28K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 30-31. 
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Dengan kehadiran masa sakit seperti ini, maka di dalam hati manusia 

muncul rasa benci dunia dan rela akan kematian, merindukan pertemuan dengan 

Tuhan, dan mengetahui bahwa Allah itu melakukan sesuatu sesuai yang 

dikehendaki-Nya dan yang terbaik bagi manusia. Jika telah seperti ini, maka 

tidak perlu lagi bersedih karena sedikitnya amal badaniyah sebab sakit yang 

dialami. Sakit ini merupakan cara tuhan memperkenalkan diri-Nya. 

Sesungguhnya taaruf itu adalah pemberian anugerah Allah dan ibadah itu 

bentuk hadiah manusia kepada-Nya, maka tidak diragukan lagi bahwa anugerah 

Tuhan itu jauh lebih utama dan lebih mulia walaupun lebih sedikit dari apa yang 

manusia hadiahkan. Sebab hadiah dari seorang hamba merupakan hal yang tidak 

berguna. Sehingga sedikitnya amal ibadah yang disertai makrifat itu lebih utama 

daripada banyaknya amal tapi tidak disertai makrifat.29 

Beberapa nilai pendidikan yang dapat dipetik : 

a. Manusia harus berbaik sangka kepada pencipta hidup. Sebab, pilihan 

lainnya, jika tidak berbaik sangka maka akan timbul buruk sangka. Sikap 

yang terakhir ini, selain tidak mengubah keadaan, juga membuat manusia 

berpikiran, dan akhirnya mengantarkan manusia pada sikap hidup yang 

secara psikologis tidak sehat. Berbaik sangka pada sumber kehidupan 

membuat manusia bisa membangun kehidupan yang sehat, baik pada 

level personal maupun sosial. 

b. Bagi seorang yang beriman, maksud utama doa bukan agar permintaan 

dikabulkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa manusia adalah hamba 

tuhan. Berdoa adalah tanda bahwa manusia menyandarkan diri pada 

otoritas tertinggi dalam hidup, bukan bersikap sombong sambil 

mengatakan “saya bisa mengatasi keadaan sendiri”. 

 

29K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 32. 
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c. Doa yang benar dan sungguh-sungguh adalah doa yang disertai dengan 

ikhtiar, yang menimbulkan sikap positif dsn optimisme dalam hidup, yang 

membuat kita semakin rajin bekerja dan mengusahakan yang terbaik 

dalam kehidupan ini. 

d. Semua orang dalam hidupnya tentu pernah mengalami penderitaan, besar 

atau kecil, ringan atau akut, sebentar atau lama. Sebab penderitaan adalah 

fakta hidup yang tidak terhindarkan. Maka manusia harus menyikapinya 

dengan benar dan tepat, agar tidak menderita dua kali dengan penderitaan 

yang sama. 

e. Ibnu Athaillah mengajarkan penderitaan adalah cara tuhan mengenalkan 

diri (taaruf) kepada manusia. Penderitaan sebagai jalan pendewasaan 

mental dan spiritual. Sama dengan ujian yang membuat manusia naik 

kelas. 30 

4. Ikhlas 

خْلَا ص  ف يْهَا.   ر   الْْ   الَْْعَْمَا لٌ صُوَرٌقَائ مَةٌ وَأرَْوَاحُهَا وَجُوْدسُ 
Artinya: 

Amal ibadah adalah bentuk lahiriah, ruhnya adanya rahasia keikhlasan 
dalam amal ibadah tersebut. 

Setiap praktik pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh seorang 

muslim untuk memperoleh keridaan Allah terdiri dari amal dan niat, maka tidak 

ada nilai pada amal ibadah, walaupun bentuk lahiriahnya diterima dan 

bermanfaat, jika niat yang mendorong untuk melakukannya tidak untuk 

mendapat rida dan pahala dari Allah.31 

 

30Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 39-40. 

31Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Al-Hikam al-Athaiyyah, Syarh wa at-Takhil, terj. 

Abdurrohman Jufri, dkk, Al-Hikam al-Athaiyyah: Syarah al-Hikam Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, h. 

188-189. 
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Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaikan kerangka tanpa ruh, sehingga 

tidak bisa bermanfaat, sementara ruhnya bisa didapatkan dengan ikhlas di dalam 

amal tersebut. Kerangka barulah bisa bermanfaat setelah adanya ruh.  

Makna ikhlas bermacam-macam, sebab berbedanya amal yang 

dikerjakan. Adapun pembagian ikhlas adalah sebagai berikut: 

a. Ikhlasnya para Abidin, yaitu orang yang ahli ibadah hendaknya menjaga 

amalnya dari riya’ khafiy (riya’ yang samar) dan riya’ jalliy (riya’ yang 

jelas), menjaganya dari sifat ujub, yakni beramal hanya karena Allah, 

seraya mengharap pahala dari-Nya, dan merasa takut akan siksa neraka. 

Namun, pada level ini masih menisbatkan amal perbuatan oada dirinya, 

berharap dengan amal perbuatan yang dikerjakan bisa mendapatkan surga 

dan selamat dari siksa neraka. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. 

Alfatihah/1: 5 

يْنُ    ا يَّاكَ نعَْبدُُ وَا يَّاكَ نسَْتعَ 

Terjemahnya: 

Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah 
kami mohon pertolongan.32 

b. Ikhlasnya para muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah, 

beramal karena Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah, tidak untuk 

meminta pahala kepada-Nya, tidak pula untuk berlindung dari siksa 

neraka. Yakni, menisbatkan amal perbuatan pada dirinya.  

c. Ikhlasnya para ’arifin, yaitu orang yang mengenal tuhannya, bahwa 

Allahlah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya, ia tidak 

mempunyai daya upaya dan kehendak, maka tidak ada amal yang 

dilakukan kecuali billah. Yakni, dengan kehendak dan kuasa Allah, bukan 

 

32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.1. 
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atas kehendak dan kuasa dirinya, sehingga ia tidak sekali-kali berharap 

pada amal perbuatannya.33 

Dengan demikian, ikhlas itu hukumnya fardhu pada tiap-tiap amal, sebab 

amal tidak akan bermanfaat jika tidak disertai ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka akan 

menjadi riya’. Riya’ hukumnya haram dan menjadikan amal tidak sah. 

Beberapa nilai pendidikan yang dapat dipetik : 

1) Ikhlas adalah roh dan jiwa dari tindakan manusia. Pekerjaan yang tidak 

memiliki roh keikhlasan biasanya tampak hambar dan orang tidak 

merasakan dampaknya, seperti sayur tanpa garam. 

2) Ikhlas adalah kemampuan manusia untuk beribadah hanya semata mata 

untuk tuhan, buan untuk pamrih. Di era digital saat ini, tantangan bagi 

orang beriman adalah bagaimana beribadah tanpa mengharap ada liputan 

media atau perhatian publik. 

3) Ikhlas adalah kondisi rohani, situasi batin. Kita hanya bisa meraihnya 

melalui latihan terus-menerus, menahan dan meredam setiap godaan 

untuk pamer di hadapan khalayak ramai.34 

5. Memilih teman 

لًا وَ   َ فَ   ه  س  فْ نَ نْ ى عَ ضَ رْ ا يَ مً ال  عَ  بَ حَ صْ تَ  نْ أَ  نْ م    رٌ يْ خَ  ه  س  فْ نَ نْ ى عَ ضَ رْ لا يَ  لَْنَْ تصَْحَبْ جَاه    يُّ أ

ه  س  فْ نَ نْ ى عَ ضَ رْ يَ  مٍ الَ عَ ل   مٍ لْ ع    

Artinya: 

Bersahabatlah dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa 
nafsunya itu lebih baik bagimu dari pada bersahabat dengan orang pandai 
yang memperturutkan hawa nafsunya. Kepintaran apalagi yang dapat 
disandangkan pada orang yang pintar yang selalu memperturutkan hawa 

 

33K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 34-35. 

34Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 69-70. 
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nafsunya?  Dan kebodohan apalagi yang dapat disandangkan pada orang 
bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya? 35 

Persahabatan dan perkumpulan yang lebih utama adalah bersahabat 

dengan orang yang tidak suka menuruti hawa nafsunya walaupunia bodoh, dan 

jangan bersahabat dengan orang yang suka menuruti hawa nafsunya walaupu ia 

pandai. Karena kedua hal ini dapat memberikan dampak baik dan buruk pada diri 

manusia. 

 

ضُكَ حالَُهُ وَلا يَدلُُّكَ عَلَى اللّ   مَقَالهُُ    لاتَصَْحَبْ مَنْ لاَ ينُْه 
Artinya: 

Jangan kautemani orang yang keadaanya tidak membuatmu 
bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah.36 

Tidak dianjurkan berteman dengan orang semacam itu sekalipun orang itu 

adalah ahli ibadah atau ahli zuhud karena dianggap tidak ada gunanya. 

Sebaliknya, lbnu Athaillah menyarankan berteman dengan orang yang dapat 

memberikan semangat dan ucapannya bisa membimbing ke jalan Allah. 

Menemani orang-orang seperti itu, walaupun ibadahnya sedikit dan 

amalan sunahnya tidak banyak, amat dianjurkan karena banyak mendatangkan 

manfaat, baik dari sisi agama maupun dunia sebab manusia selalu mengikuti 

tabiat manusia lain. 

Adapun orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat di atas, jika mereka 

sederajat denganmu, pergaulanmu dengan mereka tidak akan mendatangkan  

bahaya apa-apa bagimu. Namun, jika derajat mereka berada di bawahmu, lbnu 

Athaillah memberikan nasihatnya, melalui hikmah berikut. 

 

35K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 65-66.  

36 Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, Al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, 

syarh al-Hikam lbnu Athaillah as-Sakandari, terj. Imam firdaus, Al-Hikam Kitab Tasawwuf 

Sepanjang Masa, h. 83. 
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َ ئاً، فَ يْ س  مُ  تَ نْ ا كُ مَ بَّ َّ ر كَ نْ م    الاً حَ   أُ وَ سْ أَ  وَ هُ  نْ مَ   كَ تُ بَ حْ صُ  , كَ نْ م   انَ سَ حْ الْْ  اكَ رَ أ  
Artinya: 

Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena 
persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu.37 

Artinya berteman dengan orang yang kualitas kebaikannya berada di 

bawahmu amat berbahaya sebab bisa menyamarkan aib dan kekuranganmu. 

Akibatnya, kau akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Kau bangga 

dengan amalmu dan merasa puas dengan kondisimu. Itu adalah pangkal segala 

keburukan. 

Boleh saja kau berteman dengan orang yang kebaikannya tidak 

membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah 

asalkan orang itu sederajat denganmu agar pertemanan itu tidak 

membahayakanmu  

Pelajaran penting yang bisa dipetik dari sini ialah 

a. Ciptakanlah lingkungan persahabatan yang kuat agar tujuan kita untuk 

menjalani kehidupan rohani bisa berhasil. Ciptakanlah lingkungan teman-

teman seperjalanan yang bisa berbagi pengalaman-pengalaman spiritual. 

Teman-teman yang tepat dapat memepercepat perjalanan untuk mencapai 

tuhan.38 

b. Jangan mudah menilai sesuatu berdasarkan penampakan luar. Biasakan 

diri untuk bersikap relavistik terhadap hal-hal yang duniawi. Orang yang 

beriman yang mata batinnya hidup dana was selalu hanya melihat sesuatu 

yang ada di balik penampakan lahir sehingga tidak mudah terkecoh.39 

 

37 K.H. Sholeh Darat, Kitab Al-Hikam, terj. Miftahul Ulum dan Agustin Mufarohah, 

Syarah Al-Hikam, h. 77. 

38Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 301.  

39Ulil Abshar Abdalla, Menjadi Manusia Rohani: Meditasi-meditasi Ibnu ‘Atha’illah 

dalam Kitab al-Hikam, h. 313. 
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B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al-Hikam Dalam 

Menjawab Problematika Masyarakat Modern 

1. Pengertian Masyarakat Modern 

Masyarakat modern terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan modern. 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdawarminta mengartikan 

masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia  (himpunan orang yang hidup 

bersama disuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu).40 Sedangkan 

modern diartikan yang terbaru, secara baru, mutakhir.41 Dengan demikian 

masyarakat modern dapat di artikan dengan himpunan orang yang hidup bersama 

disuatu tempat dengan ikatan aturan yang bersifat mutakhir. 

Menurut Deliar Noer dalam Abuddin Nata menyebutkan beberapa ciri 

modern adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat rasional 

b. Berfikir untuk masa depan yang lebih jauh 

c. Menghargai waktu 

d. Bersikap terbuka 

e. Berfikir obyektif 

Selain itu menurut Alfin Toffler, sebagaimana dikemukakan jalaludin 

rahmat dalam Abuddin Nata membagi masyarakat kedalam tiga bagian: 

a. Masyarakat pertanian (agricultural society) 

Masyarakat pertanian mendasarken ekonominya pada sektor tanah dan 

sumber daya alam. Teknologi yang mereka gunakan bersifat kecil dan  tradisional. 

Informasi yang mereka dapatkan melalui berita dari mulut ke mulut dan berpusat 

 

40W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa lndonesia, (Cet. Xll; Jakarta: Balai 

Pustaka, 1991), h. 636. 

41W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa lndonesia, h. 636. 
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pada salah seorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat itu. Dalam segi 

ingkungan mereka menganut sistem keluarga batin, keluarga yang di dasarkan 

kepada ikatan darah dan keturunan. Dari segi kejiwaan mereka selalu komitmen 

dengan lingkungan dan suasana masa lalu seperti halnya contoh menyelesaikan 

masalah dengan cara pergi kedukun dan ahli nujum. 

b. Masyarakat industri (industrial society) 

Modal dasar masyarakat indutri adalah peralatan mesin untuk mengolah 

bahan mentah menjadi barang atau makanan untuk siap dikonsumsi. Teknologi 

yang mereka gunakan adalah teknologi tingi yang hemat tenaga kerja. Informasi 

yang mereka dapatkan melalui media cetak ataupun tulisan yang dapat disimpan 

oleh siapa saja. Keluarga yang mereka anut adalah keluarga inti yang terdiri dari 

suami, istri dan anak-anak. Secara psikologi yang di perlukan oleh masyarakat ini 

adalah manusia yang cerdas, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan 

lainnya. Dan masyarakat ini cenderung bersikap keras demi menghasilkan suatu 

karya. 

c. Masyarakat informasi (informatical society) 

Paling menentukan bagi masyarakat ini adalah orang –orang yang paling 

banyak memiliki informasi. Pada umumnya masyarakat ini menggunakan 

informasi melalui teknologi yang cukup canggih sehingga segala akses serba 

cepat.  Pemanfaatan teknologi pada tahap berikutnya membawa pada perubahan di 

bidang lingkungan sosial. Peran informasi yang begitu besar sehingga menggeser 

agen-agen sosialis. Adapun kejiwaan masyarakat ini mereka sanggup bertahan 

hanyalah mereka yang berorientasi ke depan yang bijak (mampu mengubah 

pengetahuan menjadi kebijakan). 
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2. Problematika Masyarakat Modern 

Beberapa problematika masyarakat modern sebagai berikut. 

a. Penyalahgunaan Iptek 

Sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari ikatan 

spiritual, maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya 

sebagaimana disebutkan di atas. Kemampuan membuat senjata telah diarahkan 

untuk tujuan penjajahan satu bangsa atau bangsa lain, subversi dan lain 

sebagainya. Kemampuan di bidang rekayasa genetika diarahkan untuk tujuan 

jual-beli manusia. Kecanggihan di bidang teknologi komunikasi dan lainnya 

telah digunakan untuk menggalang kekuatan yang menghancurkan moral umat 

dan sebagainya. 

b. Pola hubungan materialistik 

Akibat dari dangkalnya iman, semangat persaudaraan dan rasa saling-

tolong yang didasarkan atas panggilan iman sudah tidak tampak lagi. Pola 

hubungan satu dan lainnya ditentukan oleh seberapa jauh antara satu dan lainnya 

dapat memberikan keuntungan yang bersifat material. Akibatnya ia 

menempatkan pertimbangan material di atas pertimbangan akal sehat, hati 

nurani, kemanusiaan dan imannya. 

c. Menghalalkan segala cara 

Sebagai akibat dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik 

sebagaimana disebutkan diatas, maka manusia dengan mudah dapat 

menggunakan prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Jika hal 

ini terjadi maka terjadilah kerusakan akhlak dalam segala bidang, baik ekonomi, 

politik, social dan lain sebagainya.  
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Kehidupan modern yang demikian kompetitif menyebabkan manusia 

harus mengerahkan seluruh pikiran, tenaga dan kemampuannya. Mereka terus 

bekerja dan bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Hasil yang dicapai 

tidak pernah disyukurinya dan selalu merasa kurang. Mereka tidak memiliki 

pegangan yang kokoh yang berasal dari Tuhan. Mereka hanya berpegang kepada 

hal-hal yang bersifat material yang sama sekali tidak dapat membimbing 

hidupnya. Akibatnya jika terkena problema yang tidak dapat dipecahkan dirinya, 

segera saja ia stres dan frustasi yang jika hal ini terus menerus berlanjut akan 

menjadikan gila atau hilang ingatan.42 

Masyarakat Indonesia pun tidak luput dari pengaruh globlalisasi yang 

membawa teknologi modern. Namun sayangnya, pengaruh-pengaruh negatif dari 

budaya kehidupan masyarakat barat pun turut menyertai kedatangan teknologi 

modern tersebut sehingga lambat laun mengubah perilaku masyarakat Indonesia. 

Menurut Abuddin Nata, keadaan masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh 

berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia lima puluh tahun yang lalu. 

Adapun keadaan masyarakat Indonesia di era yang serba kekinian sekarang ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Indonesia saat ini sudah berubah dari kehidupan masyarakat 

budaya agraris kepada masyarakat industrialis dan informasi, atau 

masyarakat budaya kota. Pada masyarakat budaya kota ini ditandai oleh 

orientasi kehidupan ke masa depan, lebih bersifat rasional, pragmatis dan 

hedonistik, sangat menghargai waktu, bekerja dengan penuh perhitungan 

dan perencanaan yang cermat, komunikasi banyak bertumpu pada 

penggunaan teknologi komunikasi, kurang memiliki waktu untuk 

 

42Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

250-253. 
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mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, mengikuti budaya pop atau 

sesuatu yang sedang inn, profesional dalam bekerja, cenderung 

individualistik dan cenderung mengikuti budaya barat yang hedonistik, 

materialistik, dan pragmatis. 

2. Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis, ingin diperlakukan 

secara lebih adil, demokratis, egaliter, dan manusiawi. Keadaan ini selain 

dipengaruhi oleh perkembangan global, yakni perjuangan menegakkan 

hak- hak asasi manusia (HAM), juga oleh perubahan budaya politik yang 

terjadi di era reformasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni 

perubahan dari sistem pemerintahan yang desentralistik, dan dari keadaan 

masyarakat yeng tertutup dan terkekang, menjadi terbuka dan bebas. 

3. Sebagai akibat dari sangat terbukanya kesempatan kepada masyarakat 

untuk menyatakan gagasan, pikiran dan pendapatnya, maka masyarakat 

Indonesia saat ini cenderung ingin memperoleh kebebasan tanpa batas, 

kebebasan yang tidak bertanggung jawab, kebebasan yang tidak beretika, 

kebebasan yang tidak bermoral dan kebebasan yang tidak beradab. 

4. Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang terpengaruh oleh budaya 

global (budaya Barat) yang cenderung hedonistik, materialistik, pragmatis 

dan sekularistik. Dalam masyarakat yang demikian itu, nilai-nilai moral, 

akhlak mulia, spiritual, dan transendental semakin diabaikan dan 

terpinggirkan. Berbagai keputusan dan tindakan yang diputuskan 

masyarakat saat ini banyak didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai 

hedonistik, materialistik, pragmatis, dan sekularistik. 

5. Masyarakat Indonesia saat ini hidup dalam era globalisasi yang didukung 

oleh teknologi informasi, seperti internet, facebook, twitter, whatsapp, 

instagram, telegram, tiktok dan lain sebagainya. Teknologi informasi ini 
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sangat kuat pengaruhnya dan mengubah pola dan paradigma dalam 

berkomunikasi.43 Kemajuan teknologi yang begitu cepat telah memberikan 

dampak yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat. Namun seiring 

dengan kemajuan itu banyak kalangan yang menyalahgunakannya ke arah 

yang negatif sehingga mempengaruhi berbagai perilaku manusia. Misalnya 

banyak manusia saat ini lebih menyukai dam berfikir instan tanpa mau 

melalui proses dan tahapan yang seharusnya dijalani.44 Beberapa dampak 

buruk dari penyalahgunaan kemajuan teknologi: 

a. Ketergantungan, media komputer Media komputer memiliki 

kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang 

diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya, membuat 

penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang 

membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. kita 

bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stress dengan 

bermain games yang ada. 

b. Viorence and Gore, Kekejaman dan kesadisan juga banyak 

ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada dunia internet 

tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai 

macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya 

dengan menampilkan hal-hal yang menunjukan kekejaman dan 

kesadisan. Studi eksperimental menunjukkan bahwa ada korelasi 

positif antara bermain permainan komputer dengan tingkat 

kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan 

 

 43Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

274-277. 

44Mhd. Latip Kahpi, Pengaruh Teknologi Komunikasi Informasi Terhadap Pergaulan 

Remaja (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, Vol. 15 No. 1, 2020), h. 146-147. 
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komputer yang banyak memuat unsur kekerasan dan 

pembunuhan. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan 

bahwa games yang di mainkan di komputer memiliki sifat 

menghancurkan yang lebih besar dibandingkan kekerasan yang 

ada di televisi ataupun kekerasan dalam kehidupan nyata 

sekalipun. Hal ini terjadi terutama pada anak_anak. Mereka akan 

memiliki kekurangan sensitivitas terhadap sesamanya, memicu 

munculnya perilaku-perilaku agresif dan sadistis pada diri anak, 

dan bisa mengakibatkan dorongan kepada anak untuk bertindak 

kriminal seperti yang dilihatnya (meniru adegan kekerasan seperti 

smack down yang pernah ditayangkan pada salah satu televisi 

swasta beberapa tahun yang lalu). 

c. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik 

dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan 

penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun 

merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di 

internet, meresahkan banyak pihak terutama kalangan orang tua 

yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang 

bersifat porno. Di internet terdapat gambar_gambar pornografi 

yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk 

bertindak kriminal. Ironisnya, ada situs-situs yang memang 

menjadikan anak-anak sebagai target khalayaknya. Mereka 

berusaha untuk membuat situs yang kemungkinan besar memiliki 

keterkaitan dengan anak-anak dan sering mereka jelajah. 

d. Antisocial behaviour, Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan 

dari penyalahgunaan komputer dan handphone adalah antisocial 
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behavior. Dimana pengguna komputer dan handphone tersebut 

tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung 

mengutamakan komputer dan handphone. Orang akan menjadi 

lebih jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, 

sehingga kemampuan interpersonal dan emosional kaum remaja 

tidak berkembang secara optimal. Lama kelamaan, para remaja 

akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan 

orang_orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera 

ditanggulangi akan menumbulkan dampak yang sangat buruk, 

yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat individualis 

dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi.45 

 Sekilas nampak bahwa dalam masyarakat modern di Indonesia, logika 

selalu dikedepankan dalam memperhitungkan dan menentukan pilihan-pilihan. 

Sehingga fakta-fakta yang tidak bisa dibuktikan secara empirik hanya menjadi 

bahan tertawaan karena tidak ilmiah dan dianggap kampungan. Akibatnya, 

kebaikan bagi mereka adalah apa yang memberikan keuntungan baginya, yang 

elok dipandang mata, yang sedap di lidah, dan yang halus dalam sentuhan. 

Sebagai contoh, pandangan bahwa manusia yang memiliki banyak harta 

menempati posisi mulia di masyarakat akan menimbulkan rasa cinta dunia yang 

sangat besar. Tidak hanya sampai disitu, kata-kata “miskin” dan “besok makan 

apa?” seakan telah menjadi momok bagi masyarakat yang di dalam 

kehidupannya penuh persaingan yang standar kemuliaan hidupnya disandarkan 

dengan simbol- simbol kekayaan. Apabila kondisi semacam ini terus berlanjut 

maka akan terjadi pendangkalan iman di dalam masyarakat. Keyakinan bahwa 

Allah telah menjamin rizki setiap makhluk hidup di dunia ini seakan padam dan 

 

Lihat45Ana Puji Astuti & Anike Nurmalita RPS, Teknologi Komunikasi dan Perilaku 

Remaja (Jurnal Analisa Sosialisai: Vol. 3 No. 1, 2020), h. 106-107. 
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menjadikan manusia berusaha mencari nafkah dengan menanggung rasa 

khawatir yang sangat besar.  

Kemudian keyakinan bahwa Allah adalah pemilik jiwa-jiwa manusia, 

pemilik seluruh alam dan seisinya juga turut meredup. Manusia bersaing untuk 

menjadi yang terkuat, terkenal, dan terkaya hanya karena mengikuti standar 

hidup yang sebenarnya juga ditetapkan oleh manusia. Prinsip menghalalkan 

segala cara pun bukanlah hal tabu lagi untuk digunakan, tak perduli harta 

siapapun itu jika hasrat telah memuncak menundukkan hati nurani, nilai-nilai 

kemanusiaan pun akan dikesampingkan. Jika hal ini telah terjadi maka terjadilah 

kerusakan akhlak dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan lain 

sebagainya. 

Melihat permasalahan yang begitu rumit akibat keringnya nilai-nilai 

kerohanian dalam diri manusia, maka nampaklah dengan sangat jelas bahwa 

penguasaan ilmu teknologi paling tinggi sekalipun akan rusak bila tidak disertai 

akhlak yang luhur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya 

bahwa akhlak mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia. Maka, 

perbaikan maupun penanaman nilai-nilai akhlak yang luhur adalah solusi bagi 

problematika yang di hadapi masyarakat modern. Bertasawuf adalah lelaku yang 

memiliki hubungan langsung dengan nilai-nilai pendidikan akhlak. Selain 

sebagai solusi bagi perbaikan akhlak, tasawuf juga memiliki peran penting 

dalam menjawab persoalan ruhaniyah manusia yang kering dari nilai-nilai 

kerohanian. 

Terkait dengan hal itu, kitab “Syarah al-Hikam” karya Syekh lbnu 

Athaillah yang notabenenya adalah kitab tasawuf, didalamnya termuat nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang sangat berperan penting dalam membangun kepribadian 

untuk menjadi manusia yang berakhlak luhur. 
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Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, tampak bahwa nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Syarah al-Hikam memiliki keterkaitan dalam 

menjawab problematika masyarakat modern. Nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Syarah al-Hikam merupakan butiran-butiran nasihat baik yang bersumber 

dari al-Qur’an dan Hadits. Kehidupan manusia akan menjadi indah apabila nilai-

nilai tersebut diterapkan dalam menjalani kehidupan. Kemudian berlanjut pada 

bentuk manifestasi akhlak-akhlak tersebut. Pemahaman mengenai relevansi nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Syarah al-Hikam nampak jelas ketika melihat 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat modern. Dimana 

permasalahan tersebut diakibatkan oleh modernisasi yang tidak dilandasi dengan 

akhlak luhur. 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Syarah al-Hikam yang masih relevan dengan pendidikan 

akhlak sekarang ini, jika dilihat dari beberapa permasalahan berikut ini: 

1. Dalam bersandar kepada Allah swt. diajarkan untuk selalu mengingat 

Allah dan berharap hanya kepada-Nya. Mengakui dan ridha bahwa Allah 

sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengurusi segala 

kebutuhan hidup manusia serta senantiasa mengingat-Nya dalam segala 

urusan. Namun kenyataan yang terjadi, tuntutan ekonomi dan kebutuhan 

hidup membuat manusia menjadi dangkal imannya kepada Allah swt. 

Terlihat sekarang ini banyak orang yang menyandarkan nasibnya kepada 

selain Allah swt.,  menyandarkan urusan rizki kepada sesama manusia 

yang mengakibatkan prinsip menghalalkan segala cara sering dilakukan. 

Keyakinan bahwa hakikat rizki yang ada pada manusia adalah karunia dari 

Allah semata mulai menghilang. Sehingga hilang pula tata krama kepada 

Allah dengan mendahulukan kehendak diri sendiri diatas kehendak Allah 
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Swt. Melihat kurangnya manusia untuk meyakini kebesaran Allah, ajaran 

tentang nilai pendidikan akhlak kepada Allah dalam kitab Syarah al-Hikam 

dapat membangkitkan perasaan manusia sebagai hamba Allah agar 

kembali memiliki keyakinan bahwa rezeki telah di atur oleh Allah swt. 

Sehungga tidak perlu mengkhawatirkannya apalagi sampai ragu akan 

jaminan Allah swt. Dengan modal inilah manusia dapat  tentram dalam 

menjalani kehidupan. 

2. Terkendali atau tidaknya nafsu dalam diri manusia menimbulkan dampak 

langsung pada perbuatan yang dilakukannya, baik yang terlihat secara 

nyata maupun secara halus. Sekarang ini, kebanyakan masyarakat, 

terutama kalangan muda, cenderung menuruti kehendak nafsu karena 

mengikuti gaya hidup orang barat yang dalam istilahnya disebut trend 

kekinian. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat melakukan maksiat 

yang nyata seperti sex bebas, pencurian, kerusuhan, ketidakrukunan, 

ghibah, dan sejumlah problem lainnya terjadi dimana-mana. Nilai-nilai 

pendidikan akhlak kepada diri sendiri yang berorientasi untuk mengekang 

dan menolak ajakan hawa nafsu dalam kitab Syarah al-Hikam masih 

relevan untuk mengontrol diri manusia dalam bermasyarakat dan 

memperbaiki perilaku manusia yang sangat mudah mengikuti kehendak 

nafsu. 

3. Dalam menjalankan ritual keagamaan manusia juga  tidak luput dari 

pengaruh nafsu. Melakukan amal ibadah dan keinginan untuk dianggap 

orang yang baik ataupun Islami oleh manusia lain sedang menjadi trend 

kekinian. Terlihat bagaimana di zaman terbukanya dunia melalui media 

digital sekarang ini, tidak sedikit manusia yang suka memamerkan amal-

amal kebaikan, baik itu yang dilakukannya sendiri maupun kelompok. 
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Kemudian membanding- bandingkan antara satu dan lainnya demi 

mendapat pandangan sebagai muslim yang paling bertakwa dan lain 

sebagainya. Ajakan nafsu yang semacam ini berbuah menjadi maksiat 

yang halus, karena pada dzahirnya terlihat sedang melakukan ibadah, 

namun batinnya mengikuti kehendak nafsu. Untuk mengatasi hal ini, 

dalam kitab Syarah al-Hikam diajarkan untuk memperbaiki niat, niat yang 

benar adalah yang selamat dari tujuan selain Allah, yakni lillah, billah, 

minallah dan ilallah (karena Allah, karena perintah Allah dan mengikuti 

Rasulullah). 

4. Di zaman yang serba materi ini, banyak yang salah mengartikan sikap 

menjauhi dunia dengan miskin dan tidak mempunyai harta. Padahal orang 

miskin pun belum tentu baik, jika hatinya selalu dipenuhi rasa cinta dunia 

dan ingin memiliki banyak harta. Kitab al-Hikam mengajarkan sikap 

menjauhi dunia sebagai sikap yang menyedikitkan kecintaan terhadap 

dunia dan banyak mengingat Allah. Jadi, sekalipun seseorang memiliki 

banyak harta, namun jika hatinya selalu mengingat Allah dan memandang 

bahwa hartanya adalah pemberian Allah semata, maka begitulah sikap 

menjauhi dunia yang sesungguhnya, yaitu terletak di hati. Mengingat 

bahwa kebutuhan hidup manusia sekarang ini memang dengan 

menggunakan harta, maka pandangan bahwa menjauhi kehidupan dunia 

adalah dengan harus miskin perlu disingkirkan, supaya manusia lebih 

fokus kepada hakikat menjauhi dunia sebenarnya yang ada di dalam hati. 

5. Seseorang boleh untuk memiliki banyak teman. Namun, teman yang untuk 

berkumpul tiap harinya perlu untuk dipilih. Karena tabiat dalam diri 

manusia itu suka meniru, dan bagaimana sifat teman dalam suatu 

perkumpulan itu sangat berpengaruh dalam membentuk diri seseorang. Hal 
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ini sangat penting karena di zaman sekarang ini cara hidup bebas yang 

selalu mengikuti kehendak nafsu dianggap sudah biasa dan juga dianggap 

kekinian. Dalam kitab Syarah al-Hikam seseorang diajarkan untuk 

berkumpul dengan teman yang tidak suka menuruti hawa nafsunya 

meskipun dia tampak bodoh dalam ilmu dunia. Kemudian menjauhi 

perkumpulan bersama teman yang suka menuruti kehendak nafsu 

meskipun terlihat piawai dalam ilmu dunia. 

6. Apabila pangkal segala kemaksiatan yaitu menuruti kehendak nafsu sudah 

dapat dihindari secara total serta bersih dari godaan-godaan halus dan niat 

yang salah. Maka sifat-sifat terpuji akan tumbuh dalam diri manusia, 

sehingga dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya. Seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah sudah pasti 

berakhlak luhur, perilakunya jauh dari hal-hal yang merugikan diri sendiri 

dan orang lain. Melihat banyak kekacauan yang terjadi akibat rusaknya 

akhlak di era sekarang ini, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-

Hikam masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

sehari demi tercapainya kehidupan yang damai dan tentram di dalam 

masyarakat. 

 Kitab al-Hikam berisi panduan kepada manusia untuk menuju jalan 

kebenaran. Namun jika diteliti lebih dalam, maka terkandung pula nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang dapat dijadikan rujukan bagi manusia dalam berbuat 

kebaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sifat-sifat 

buruk yang membahayakan diri sendiri dan orang lain dapat dihindari. Maka 

kitab ini masih sangat relevan dan pantas dijadikan salah satu pegangan setelah 

al-Quran dan Hadits bagi masyarakat untuk kebaikan dunia dan akhirat. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang sudah dipaparkan, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam Karya Syekh lbnu 

Athaillah al-Sakandari secara fokus berorientasi pada pembinaan akhlak 

yang bersifat holistik, yang tersimpul dalam akhlak seorang manusia 

sebagai hamba Allah swt, dan bertata krama kepada Allah swt, hanya 

bersandar pada_Nya, pengendalian hawa nafsu dalam berikhtiar, selalu 

berprasangka baik kepada Allah swt, lkhlas hanya untuk Allah swt. dan 

yang terfokus pada pemilihan teman yang baik dalam menjalani kehidupan 

didunia. 

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Hikam, 

karya Syekh lbnu Athaillah al-Sakandari masih sangat relevan dengan 

problematika masyarakat modern. Nilai-nilai luhur antara lain seperti 

menggantungkan harapan hanya kepada Allah, yang mana sangat 

diperlukan setiap manusia untuk dapat mengetahui hakikat sebagai seorang 

hamba dan Allah sebagi Tuhan, dunia tidak menjadi fokus utama dalam 

hidup, yang juga sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan hawa nafsu 

yang menjadi pangkal segala kemaksiatan sehingga akhlak terpuji dapat 

tumbuh demi tercapainya kehidupan yang tentram dan damai dalam 

masyarakat, dan selektif dalam pergaulan, yaitu memilih teman yang dapat 

mengarahkan manusia untuk selalu mengingat dan membangkitkan rasa 

cinta kepada Allah Swt. 
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah mengadakan penelitian tentang nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab al-Hikam karya Syekh lbnu Athaillah al-Sakandari, penulis ingin 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada pembaca penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya bagi 

penulis, dan para pelajar serta mahasiswa-mahasiswi pada umumnya, 

tentang keberadaan kitab akhlak yang tidak hanya bisa dipelajari di 

lingkungan pesantren saja namun dapat juga dipelajari di luar pesantren. 

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Hikam itu hendaknya dapat 

diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat 

diambil manfaat dari pelaksanaannya baik bagi diri sendiri dalam 

meningkatkan keimanan, pengendalian hawa nafsu, dan menumbuhkan 

sifat-sifat terpuji, maupun manfaat bagi orang lain sebagai dampak tak 

langsung dari tumbuhnya sifat-sifat terpuji itu sendiri. 

3. Bagi para pendidik terutama bagi orang tua dan guru penelitian ini sangat 

bermanfaat dalam mendidik putra-putrinya untuk memiliki akhlak yang 

baik dalam lingkungan keluraga, sekolah dan masyarakat. 
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