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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س  

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش  

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ه ـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 
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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: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يَمُوْتُ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 
a a  َا 

 kasrah 

 
i i  ِا 

 d}ammah 

 
u u  ُا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fath}ah

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الأطَْفاَلِ  ُُ  رَوْضَة  : raud}ah al-at}fa>l 

ُُ  الَْفاَضِلَة ُُ  الَْمَدِيْنَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُُ  الَْحِكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا

 َ يْنا  <najjaina : نجََّ

ُُ  الَْحَقّ   : al-h}aqq 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 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 men-datar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لْزَلَة ُُ  الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُُ  الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلاَدُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda-haraan bahasa Indonesia, atau 

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

اللِ  دِيْنُ   di>nulla>h  ِباِلل billa>h  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِ  رَحْمَةِ  فيِْ  همُْ   hum fi> rah}matilla>h 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Junaidi  

NIM : 80200221064 

Judul : Pembentukan Karakter Religius Santri Melalui Kajian Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim Di Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar.  

 

 Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, yaitu: 1) Karakter religius 

santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 2) 

Pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 3) Faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter religius santri melalui 

kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 

ini adalah beberapa pembina dan santri Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama 

dalam melakukan penelitian, yang dibantu dengan pertanyaan penelitian, pedoman 

wawancara, dan dokumentasi, melalui analisis; display data, reduksi data, dan 

pengambilan kesimpulan.  

 ̀ Hasil penelitian dideskripsikan, yaitu: Pembentukan karakter religius santri 

melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, meliputi: 1) Sikap ketaqwaan; partisipasi aktif 

santri dalam ibadah, kepemilikan terhadap ajaran agama, pelaksanaan ibadah 

sunnah, dan kesungguhan dalam beragama. 2) Sikap kejujuran; perilaku berbicara 

jujur, menjaga kepercayaan orang lain, integritas dalam interaksi sosial, 

menghindari penipuan, dan nasihat tentang kejujuran. 3) Sikap keikhlasan; ikhlas 

dalam beribadah, berbagi dengan tulus ikhlas, kesungguhan dalam berjuang 

mencari ilmu, dan pengabdian dengan niat yang murni. 4) Sikap tanggung jawab; 

tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, tanggung jawab sosial, 

tanggung jawab dalam kegiatan keagamaan, dan tanggung jawab dalam belajar. 

Adapaun faktor pendukung pembentukan karakter religius santri 1) Faktor 

pendukung; kitab Ta’lim Al-Muta’allim, keterlibatan aktif pembina dan pengurus 

pesantren, lingkungan pesantren yang imersif, pemberian tugas dan tanggung 

jawab kepada santri, penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan. Sementara, 

faktor pendukung; tantangan sosial dan pengaruh luar pesantren, kendala dalam 

pemahaman kitab, dan resistensi terhadap perubahan. 

 Implikasi penelitian yaitu; penelitian menunjukkan bahwa kitab Ta’lim Al-

Muta’allim memiliki peran penting dalam pembentukan karakter religius santri. 
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Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat penggunaan kitab ini dalam 

kurikulum pesantren dan memastikan bahwa santri memahami dan menerapkan 

ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Viralnya tindak kekerasan serta merosotnya moral dan karakter bangsa 

khususnya remaja dan para pelajar menimbulkan kerusuhan yang merupakan 

fenomena sosial.1 Fenomena sosial tersebut telah menjadi problematika yang lazim 

dan memerlukan atensi berbagai pihak. Dua faktor esensial yang dapat 

diidentifikasi mengapa remaja-pelajar mengalami krisis karakter. Pertama, arus 

globalisasi yang tidak terfilter sehingga menyebabkan degradasi budaya. Kedua, 

nilai-nilai karakter belum terintegrasi dalam segala dimensi kehidupan pelajar.2 

Pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah 

tersebut.3 

Pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk memajukan bangsa dan 

menunjang kehidupan bermasyarakat. Telah disebutkan di dalam Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, bahwasanya 

fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa ke pada Tuhan Yang Maha 

 

1Lihat: “Viral, Video Pelajar Tendang Seorang Nenek hingga Jatuh, Begini 

Kronologinya.”, Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/20/173000065/viral-

video-pelajar-tendang-seorang-nenek-hingga-jatuh-begini-kronologinya?page=all. (20 November 

2022). Lihat: “Mau Tawuran, Empat Remaja di Bekasi Ditangkap Polisi”. SINDOnews.com.  

https://metro.sindonews.com/read/975405/170/mau-tawuran-empat-remaja-di-bekasi-ditangkap-

polisi-1671613947 (21 Desember 2022) 

2Neng Rina Rahmawati, dkk., Karakter Religius dalam Berbagai Sudut Pandang dan 

Implikasinya Terhadap Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Ta'dibuna: Jurnal 

Pendidikan Islam 10, No. 4, (Desember 2021), h. 539. 

3Muhammad Mushfi El Iq Bali, “Model Interaksi Sosial dalam Mengelaborasi 

Keterampilan Sosial,” Pedagogik, (2017), h. 211.  

https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/20/173000065/viral-video-pelajar-tendang-seorang-nenek-hingga-jatuh-begini-kronologinya?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/20/173000065/viral-video-pelajar-tendang-seorang-nenek-hingga-jatuh-begini-kronologinya?page=all
https://metro.sindonews.com/read/975405/170/mau-tawuran-empat-remaja-di-bekasi-ditangkap-polisi-1671613947%20(21
https://metro.sindonews.com/read/975405/170/mau-tawuran-empat-remaja-di-bekasi-ditangkap-polisi-1671613947%20(21
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan adalah salah satu upaya yang secara sadar dirancang untuk 

membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan 

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Pendidikan juga merupakan fenomena 

bertemunya dua orang atau lebih yang berdampak pada berkembangnya 

pandangan, sikap, dan keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.4  

Di Indonesia, pendidikan yang diutamakan selain pendidikan akademik 

yaitu, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat diperlukan karena tanpa 

karakter yang kuat, manusia akan sulit untuk menjalani kehidupannya. Terdapat 

delapan belas nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam pasal 3 

peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2017 terkait penguatan pendidikan karakter. 

Nilai tersebut adalah religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab. 

Penanaman nilai religius pada siswa atau pelajar sangat ditekankan karena 

dalam penanaman nilai religius terdapat timbal balik antara guru dan murid, di 

mana hal ini berarti guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai 

pembimbing bagi peserta didik. Nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan 

yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 

tiga unsur pokok yaitu akidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku 

sesuai dengan aturan-aturan Ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.5 

 

4Muhaimin dkk, Paradigma Pendidikan Islam “Upaya Mengektifkan Pendidikan Islam di 

Sekolah”, (Bandung: PT>. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 37  

5Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang: UIN MALIKI Press, 
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Di tengah persoalan kemerosotan moral yang melanda anak-anak bangsa, 

muncul sebuah gerakan untuk kembali kepada pondok pesantren,6 yakni dengan 

menjadikan pondok pesantren sebagai percontohan dalam pelaksanaan pendidikan 

berbasis karakter. Pesantren dipandang mampu menjadi good model dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, karena pesantren merupakan 

lembaga pendidikan tradisional keagamaan yang mandiri dan sangat 

mengedepankan etika atau moral, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para 

santrinya, dan senantiasa berusaha untuk membentuk kepribadian mulia para 

santri yang sesuai dengan nilai-nilai agama, bangsa dan negara. Selain itu, 

pesantren juga mengajarkan para santri ketika sudah lulus untuk selalu berjuang 

mengabdi kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada agama dan 

negara. 

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh 

sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

kekhasan, keaslian, dan keIndonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi 

pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik 

pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.7 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik. Tidak saja 

karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, 

dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikannya 

itu, menyebutnya sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia. Pada zaman 

penjajahan, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak 

 
2010), h. 66.  

6Lihat: “Ayo Kembali ke Pesantren”, NU Online, https://www.nu.or.id/risalah-

redaksi/ayo-kembali-ke-pesantren-X752C (16 Mei 2016) 

7Dian Popi Oktari & Aceng Kosasih, Pendidikan Karakter Religius dan Mandiri di 

Pesantren, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 28, No. 1, (Juni 2019), h. 43.  

https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/ayo-kembali-ke-pesantren-X752C%20(16
https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/ayo-kembali-ke-pesantren-X752C%20(16
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perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren.8 

Secara tekhnis, pendidikan berbasis karakter dapat diimplementasikan 

melalui beberapa cara, yaitu dengan mengajarkan mata pelajaran khusus yang 

berisi tentang pelajaran moral, mengelompokkan mata pelajaran yang memuat 

nilai karakter, membuat peraturan yang berbasis nilai-nilai karakter, atau melalui 

proses pendidikan sepanjang hayat.9 Adapun tahapan-tahapan yang dapat 

ditempuh dalam mengimplementasikan pendidikan karakter adalah sebagai 

berikut: pertama, memberikan pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing); 

kedua, menumbuhkan kesadaran tentang kebaikan (moral feeling); dan ketiga, 

mendorong peserta didik untuk melakukan kebaikan (moral behavior).10 

Dalam dunia pesantren, salah satu cara yang dilakukan untuk membentuk 

karakter religius santri melalui pembelajaran (moral knowing) adalah melalui 

pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

merupakan kitab yang menekankan pada aspek nilai adab, baik adab batiniyah 

maupun adab lahiriyah dalam pembelajaran. Kitab ini mengajarkan bahwa, 

pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan (skill) tetapi 

hal yang paling penting yaitu transfer nilai adab. Di dalam kitab Ta’lim Al-

Muta’allim terdapat bab-bab yang membahas mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter religius yang harus dimiliki oleh setiap santri. 

Salah satu pesantren di wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat yang 

menerapkan kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim adalah Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga. Pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

sangat bermanfaat bagi santri Al-Risalah, karena di dalam kitab tersebut 

 

8Dian Popi Oktari & Aceng Kosasih, Pendidikan Karakter Religius dan Mandiri di 

Pesantren, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, h. 43 

9Doni Koesoema. Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh (Yogyakarta: Kanisius, 

2012), h. 7.  

10Thomas Lickona, Educating for Character (Bandung: Nusa Media, 2013),  h. 71-72.  
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mencakup tentang cara mencari ilmu, akhlak yang baik dan juga terdapat nilai-

nilai religius, yang dapat mengubah perilaku atau akhlak siswa dalam bertutur kata 

dan tingkah laku dalam keseharian, yang sebelumnya belum pernah mengenal 

tentang hal tersebut menjadi lebih mengenalnya dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren al-Risalah diatur dalam dua 

jalur yakni pendidikan madrasiah dan pendidikan ma’hadiyah (pendidikan sekolah 

dan pendidikan luar sekolah sebagaimana istilah dalam Undang-Undang No. 2 

tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional), atau dalam istilah lain yakni 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Dalam dua program pendidikan 

tersebut terdapat kegiatan kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian ini adalah “Pembentukan Karakter Religius Santri Melalui 

Kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar”. Agar lebih terarah dan menghindari terjadinya interpretasi 

yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka 

penulis perlu memberikan pengertian terhadap variabel yang terdapat di dalamnya 

sekaligus membatasi ruang lingkup pembahasannya. Di antara variabel pokok 

dalam judul penelitian ini yang diuraikan pengertiannya adalah Pembentukan 

Karakter Religius, Santri, Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, dan Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul kajian 

ini, maka deskripsi fokus pembahasannya adalah menjelaskan pembentukan 

karakter religius melalui kajian kitab. Jadi, fokus dari penelitian ini adalah 
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berusaha menggali informasi pembentukan karakter religius santri dengan kajian 

kitab di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar. 

a. Pembentukan karakter religius 

Pembentukan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, 

cara, perbuatan membentuk.11 Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal 

dari bahasa Inggris religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama 

atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatanyang lebih besar di atas manusia. 

Selanjutnya, kata religius berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. 

Nilai religius merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya 

melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan 

tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.12 

Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter dideskripsikan 

oleh Kemendiknas sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain.13 

Karakter religius adalah karakter positif yang harus setiap manusia miliki. 

Mengenai hal ini, seperti dalam teori Emotional Spiritual Quotient (ESQ), Ary 

Ginanjar memandang, bahwa karakter religius mengacu kepada al-asma>’ al-h}usna> 

sehingga menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita bisa 

meneladani sifat Allah yang tanggung jawab, adil, jujur, visioner, peduli, dan lain 

sebagainya, dan ini sangat memungkinkan oleh karena manusia telah dibekali 

potensi baik yang harus dioptimalkan.14  

 

11Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 136. 

12Miftahul Jannah, Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang Diterapkan 

di STIQ-T Annajah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura, Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 4, No. 1, (2019), h. 90.  

13Miftahul Jannah, Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang Diterapkan 

di STIQ-T Annajah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura, Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, h. 90 

14Fathurrochman, & Apriani, Pendidikan Karakter Prespektif Pendidikan Islam dalam 
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b. Santri 

Secara etimologi, santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama 

islam dengan sungguh-sungguh atau serius. 15  Nurcholish Madjid sebagaimana 

yang dikutip oleh Iffan Ahmad Gufran menyebut dua pendapat tentang asal usul 

kata santri. Pertama, kata santri berasal dari kata “shastri” dalam bahasa Sanskerta 

yang artinya melek huruf. C. C. Berg mengartikan shastri dengan orang yang tahu 

buku-buku suci Agama Hindu. Pendapat ini merujuk kepada para santri yang 

berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan Arab asli maupun arab 

pegon. Kedua, kata santri berasal dari kata “cantrik” dalam bahasa Jawa berarti 

seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap. 

Pengamat lain, A. H. John berpendapat bahwa santri berasal dari bahasa Tamil 

yang berarti guru mengaji.16 

Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa santri adalah peserta didik yang 

belajar di pesantren. Seorang ulama bisa disebut sebagai kyai jika memiliki 

pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari 

ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab kuning.17 

Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa santri adalah seseorang yang mendalami agama melalui kitab-kitab dengan 

mengikuti guru atau kyai. Santri yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah 

santri yang menetap dan belajar di pondok pesantren. 

c. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

Ta’lim Al-Muta’allim adalah salah satu Kitab klasik yang dikarang oleh 

 
Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, 3(Januari 2017), h. 

125.  

15Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 878. 

16Iffan Ahmad Gufran, Santri dan Nasionalisme, Islamic Insights Journal,  Vol. 1, No. 01, 

(Mei 2019), h. 42. 

17A. Malik M. Thaha Tuanya, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama, 2007), hal. 35.  
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Syekh Al-Zarnuji (w. 1242 H) kurang lebih pada abad 6 Hijriyah. Dalam Al-

Mausu’ah disebutkan bahwa Imam Al-Zarnuji nama lengkapnya adalah 

Burhanuddin Al-Zarnuji (Nu’man bin Ibrahim), seorang ahli bahasa dari Bukhara, 

beliau terkenal dengan Kitabnya dengan judul lengkap “Ta’lim Al-Muta’allim 

T{ari>q al-Ta‘allum”, namun lebih dikenal dengan kitab Ta’lim Al-Muta’allim.  

d. Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar 

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar adalah 

pesantren yang terletak di Dusun Lumalan Desa Batetangnga Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.  

Tabel 2.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokua Penelitian Deskripsi Fokus 

Pembentukan Karakter Religius 
Santri melalui Kitab Ta’lim Al-
Muta’allim di Pondok Pesantren 

1. Karakter Religius 
• Ketaqwaan 
• Kejujuran 
• Keikhlasan 
• Tanggung Jawab 

2. Kitab Ta’lim Muta’allim 
• Niat ketika belajar 
• Memilih ilmu, guru, dan teman 

serta ketahanan dalam belajar 
• Menghormati ilmu dan ulama 
• Ketekunan, kontiunitas dan 

cita-cita luhur 
• Permulaan dan intensitas 

belajar serta tata tertibnya 
• Tawakal kepada Allah 
• Masa belajar 
• Kasih sayang dan memberi 

nasihat 
• Mengambil pelajaran 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu pokok 

masalah tesis ini ke dalam sub-sub masalah berikut: 

1. Bagaimana karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar? 
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2. Bagaimana pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter 

religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka merupakan rangkuman dan teori yang diperoleh dari 

sumber bacaan yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian.18 

Secara umum, kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti untuk 

mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar 

calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signivikansi dan kontribusi 

akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.19  

Adapun beberapa sumber literatur yang relevan dengan pembahasan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sugiarto Widodo dalam penelitian tesis program pascasarjana IAIN Metro 

tahun 2019 dengan judul: Implementasi Nilai-nilai Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim pada Pembelajaran dalam Pembentukan Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Darusy Syafa’ah Kotagajah Lampung Tengah. Tesis ini 

berusaha menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai kitab Ta’lim al-

Muta’alim pada pembelajaran dalam pembentukan karakter santri di 

Pondok Pesantren Darusy Syafa’ah Kotagajah Lampung Tengah. Adapun 

 

18Ibn Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 19.  

19Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 

Edisi Revisi (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 



10 
 

 

 

relasi dengan penelitian tesis ini adalah pada tema utama penilitian yaitu 

pembentukan karakter melalui kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Namun yang 

membedakan adalah fokus penelitian, yang peniliti fokuskan pada 

pembentukan karakter religius, serta berbeda pada objek penelitian. 

2. Hudan Muhdlori Shofa dalam penelitian tesis Pascasarjana UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul: Implementasi 

Pembelajaran Kitab Ta’lim Al-Muta’allim (Studi Multi Kasus Terhadap 

Guru dan Murid di Pondok Pesantren Anwarul Huda Karangbesuki Sukun 

Malang dan Pondok Pesantren al-Hikmah Sumberrejo Candipuro 

Lumajang). Shofa menjelaskan konsep kegiatan pembelajaran, pelaksanaan 

konsep kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Perbedaan 

dengan penelitian ini dapat dilihat pada objek penelitian. Shofa menjadikan 

seluruh elemen dalam pondok pesantren sebagai objek, sedangkan dalam 

penelitian ini hanya pada santri. Serta tidak menjadikan tema pembentukan 

karakter religius sebagai tema kajian utama. 

3. Syaifulloh Yusuf & Dzulkifli Hadi Imawan menulis sebuah artikel dalam 

jurnal Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora tahun 2020 

dengan judul: Kitab Kuning dan Pembentukan Karakter Religius Muslim 

Indonesia. Syaifulloh Yusuf & Dzulkifli Hadi Imawan mengkaji tentang 

kitab kuning dan pembentukan karakter religius Muslim Indonesia. Studi 

tentang nilai-nilai karakter religius dalam kitab kuning dilakukan di 

Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK) MAN 1 

Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu 

hanya menggunakan kitab Ta’lim Al-Muta’allim serta berbeda pada lokasi 

penelitian. 
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4. Dian Popi Oktari &Aceng Kosasih menulis artikel dalam Jurnal Pendidikan 

Ilmu Sosial tahun 2019 dengan judul: Pendidikan Karakter Religius dan 

Mandiri di Pesantren. Penelitian Dian Popi Oktari &Aceng Kosasih ini 

dilakukan di Pondok Manarul Huda yang berlokasi di Bandung. Bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pesantren menanamkan karakter religius dan 

karakter mandiri pada santrinya. Dian Popi Oktari &Aceng Kosasih 

menunjukkan bahwa pesantren Manarul Huda menanamkan karakter 

religius melalui aktivitas sehari-hari dan karakter mandiri ditanamkan 

melalui kegiatan kewirausahaan. 

5. Miftahul Jannah dalam jurnal Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah tahun 2019 menulis artikel dengan judul: Metode dan 

Strategi Pembentukan Karakter Religius yang Diterapkan di SDTQ-T An 

Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura. Miftahul Jannah 

mendeskripsikan dan menganalisis metode pembentukan karakter religius 

yang diterapkan di SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus 

Martapura. Dan juga Strategi pembentukan karakter religius yang 

diterapkan di SDTQ-T An Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura.  

6. Yusuf, Syaifulloh, and Dzulkifli Hadi Imawan dalam jurnal keislaman dan 

umaniora tahun 2020 dengan judul : Kitab Kuning Dan Pembentukan 

Karakter Religius Muslim Indonesia Hasilnya bahwa kitab kuning Ta’lim 

al-Muta’allimberpengaruh  dalam  pembentukan  nilai-nilai  karakter  

religius  muslim Indonesia. Nilai-nilai karater tersebut antara lain; (1) 

menjaga ilmu, (2) menghormati guru dan teman, (3) memuliakan kitab, 

rajin belajar dan beribadah, (4) menghindarkan sifat sombong dan 
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merendahkan orang lain, (5) sabar dalam belajar dan diskusi, (6) integritas 

(menjunjung tinggi nilai kejujuran), dan (7) bertanggung jawab20 

7. Mudakir, Ali Sabana. "Pengaruh pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

terhadap pembentukan karakter dan prestasi belajar santri." Jurnal Ilmiah 

AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner Hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari hasil 

pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim   terhadap pembentukan karakter 

dan prestasi belajar santri pesantren Hubulo. Besarnya pengaruh 

pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim terhadap pembentukan karakter 

adalah 0,358 dan nilai konstan 37,154 dengan nilai signifikan 0,000, 

sedangkan besarnya pengaruh pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim 

terhadap prestasi belajar adalah 0,390 dan nilai konstan 10,767 dengan nilai 

signifikan 0,000. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah terletak pada variabel independennya (kitab Ta’lim al-Muta’allim 

).21 

8. Ridwan, Iwan, and Abdurohim Abdurohim. "Pengaruh Pembelajaran Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim Terhadap Pembentukan Etika Belajar Santri Pondok 

Pesantren Ath-Thohariyah Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi 

Kabupaten Pandeglang." Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran taklim al-

Muta’allim di pondok pesantren at-thahariyah bertujuan untuk mendasari 

jiwa para santri dalam menuntut ilmu pengetahuan serta mampu 

 

20Yusuf, Syaifulloh, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Kitab Kuning Dan Pembentukan 

Karakter Religius Muslim Indonesia." Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 6.1 

(2020),h. 122-148.  

21Mudakir, Ali Sabana. "Pengaruh pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim terhadap 

pembentukan karakter dan prestasi belajar santri." Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam 

Dan Interdisipliner 2.2 (2017),h. 211-241.  
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mengajarkan dan mengamalkannya. Metode pembelajaran yang digunakan 

yaitu metode bandongan, wetonan dan ceramah serta Tanya jawab dan 

bermain peran. Pembelajaran taklim al-muta’allim berpengaruh positif 

terhadap pembentukan etika santri dalam kategori baik. Adapun nilai-nilai 

etika yang terdapat dalam kitab taklim al-muta’allim adalah kerja keras, 

kesungguhan, komunikatif, syukur, tawakal, istiqomah dan sabar.22 

9. Sari, Venti Nur Indhah dengan judul Upaya Guru dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa Melalui Pembelajaran Kitab Ta'lim al-Muta'allim 

di MA Ma'arif Al-Ishlah Bungkal. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa; 1) Alasan kitab Ta’li>m al-Muta’allim dimasukkan dalam mata 

pelajaran di MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal adalah karena kitab ini penting 

untuk dipelajari oleh siswa MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal yang mana kitab 

tersebut menjelaskan tentang adab menuntut ilmu sesuai dengan syari’at 

Islam, 2) Pembelajaran kitab Ta’li>m al-Muta’allim diikuti oleh seluruh 

siswa MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal yang dilaksanakan di kelas masing-

masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pembelajaran 

kitab Ta’lim al-Muta’alim dilaksanakan menggunakan metode bandongan 

yang dapat membantu proses pembelajaran sehingga siswa mudah 

memahami materi yang disampaikan, 3) Dampak dari Pembelajaran kitab 

Ta’li>m al-Muta’allim terhadap karakter religius siswa Ma’arif Al-Ishlah 

Bungkal, yaitu siswa memiliki rasa syukur dalam dirinya karena masih di 

beri umur dan dapat bersekolah menuntut ilmu setinggi-tingginya, 

Sebagian siswa juga mengawali dengan do’a ketika akan belajar, akan 

makan, akan tidur dan kegiatan lainnya. Siswa-siswa percaya dengan 

 

22Ridwan, Iwan, and Abdurohim Abdurohim. "Pengaruh Pembelajaran Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim Terhadap Pembentukan Etika Belajar Santri Pondok Pesantren Ath-Thohariyah Desa 

Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang." Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA 

(Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) 8.1 (2022),h. 90.  
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adanya Allah swt., sehingga mereka senantiasa beribadah seperti sholat 5 

waktu dan membaca Al-Qur’an.23 

10. Sanusi, Ahmad dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam Kitab Ta ‘Līm Al-Muta ‘Allim Untuk Meningkatkan Akhlaq Santri 

Di Pondok Pesantren Al-Furqon Pejagan Jambesari Darussholah 

Bondowoso. Hasil Penelitian di Pondok Pesantren Al-Furqon Pejagan 

Jambesari Darussholah Bondowoso yaitu (1) Internalisasi Nilai Ikhlas yaitu 

dengan proses belajar mengajar kitab Ta’līm al-Muta‘llim disertai dengan 

pemberian nasehat, pembiasaan dan keteladanan, baik para guru, pengurus 

pondok dan juga para pemangku pesantren. (2) Internalisasi Nilai Tawadlu’ 

yaitu dengan proses belajar mengajar kitab Ta’līm al-Muta‘llim disertai 

dengan pemberian nasehat, pembiasaan dan keteladanan, baik para guru, 

pengurus pondok dan juga para pemangku pesantren. (3) Internalisasi Nilai 

Disiplin di Pondok Pesantren Al Furqon, Pejagan Jambesari Darussholah 

Bondowoso yaitu dengan proses belajar mengajar kitab Ta’līm al-

Muta‘llim dengan pemberian nasehat, pembiasaan dan keteladanan, 

pengawasan dan pemberian sanksi (punishment).24 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

23Sari, Venti Nur Indhah. Upaya Guru dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Melalui 

Pembelajaran Kitab Ta'lim al-Muta'allim di MA Ma'arif Al-Ishlah Bungkal. Diss. IAIN Ponorogo, 

2021,h.98.   

24Sanusi, Ahmad. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ta ‘Līm Al-

Muta ‘Allim Untuk Meningkatkan Akhlaq Santri Di Pondok Pesantren Al-Furqon Pejagan 

Jambesari Darussholah Bondowoso. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, 2021,h. 120.  
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a. Untuk mendeskripsikan karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar.  

b. Untuk mendeskripsikan pembentukan karakter religius santri melalui kajian 

kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar.  

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar. Menganalisis  

2. Kegunaan PEnelitian 

Selanjutnya, melalui penelitian ini, dapat memberikan banyak kegunaan 

antara lain, yaitu: 

a. Dari sisi ilmiah, mengkaji dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian tesis ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam kajian pembentukan karakter religius dan menjadi 

sumbangsih bagi insan akademik, baik di masa sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. 

b. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya 

pembentukan karakter religius khususnya bagi pelajar atau santri dan masyarakat secara 

umum dan diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan pembentukan karakter religius. Dan juga diharapkan 

penelitian ini dapat memberi keterangan objektif maupun solusi alternatif terhadap 

pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Karakter Religius 

1. Pengertian karakter religius 

Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Latin charakter, yang 

menunjuk pada makna “tabiat, watak, sifat kejiwaan, budi pekerti (akhlak) dan 

kepribadian. Secara istilah, ‘karakter’ diartikan sebagai sifat yang dimiliki 

manusia yang tergantung dari faktor kehidupannya  sendiri.1 

Karakter merupakan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan diri sendiri, 

dengan manusia lain, dengan lingkungan, dengan bangsa dan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa yang dituangkan dalam kegiatan, perasaan, tindakan, perilaku, sikap dan 

perkataan berdasarkan norma-norma yang berlaku.2 Sejalan yang dikatakan 

Sudrajat bahwa karakter merupakan perilaku yang berpola yang sifatnya individu, 

Russel Williams menggambarkan karakter sebagai “otot” yang terkadang lemas 

dan terkadang keras.3 

Mu’in memandang lain, karakter adalah sifat manusia, sedangkan Murphy 

menyatakan karakter sebagai etika. Sejalan dengan Indun yang menyatakan bahwa 

karakter itu sifat, watak akhlak yang membedakan individu satu dengan individu 

lainnya atau budi pekerti luhur. Karakter itu sebuah bentuk tanggung jawab pribadi 

seseorang dalam aktivitas kesehariannya. Tingkah lakunya merupakan cerminan 

dari hatinya untuk dapat disebut sebagai karakter. Orang yang berperilaku secara 

 

1Azumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 

1998), h. 3.  

2Alwazir Abdusshomad, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerapan Pendidikan Karakter 

Dan Pendidikan Islam,” Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 12, No. 2 (Juni 2020), 

h. 108.  

3Alwazir Abdusshomad, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Penerapan Pendidikan Karakter 

Dan Pendidikan Islam,” Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama 12, No. 2, h. 109.  



16 

 

 

lahiriah belum tentu dapat dikatakan orang berkarakter jika ia terpaksa 

melakukannya. Namun, jika keluar dari hati nuraninya, dan diimplementasikan 

dalam bentuk kegiatan, maka itu dapat dikatakan karakter.4 

Jika kita mengambil makna karakter dari bahasa Yunani yaitu charassein 

yang bermakna menggambar, maka gambaran setiap manusia dilihat oleh manusia 

lain adalah lewat penglihatan mata (lahiriahnya). Artinya setiap manusia 

menggambarkan sikapnya, berarti menggambarkan karakternya. Ketika ia 

bertanggung jawab atas perbuatannya, itulah sifat karakter tanggung jawab yang 

ia miliki. Namun, jika karakter personalnya bagus, belum tentu karakter religius 

sosialnya juga bagus atau tinggi. Sehingga dalam kegiatan peserta didik, baik 

ritual keagamaan ibadah mahd}ah maupun gair mahd}ah, belum dapat disimpulkan 

menjadi karakter religius yang utuh.5 

Dalam perspektif Islam, karakter identik dengan akhlak,6 sehingga menurut 

Al-Ghazali, pelatihan dan pendidikan akhlak yang baik dan tepat akan 

mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun akhirat.7 Keberuntungan 

tersebut merupakan imbas dari dua hal penting, yakni: pertama, akhlak yang 

diimplementasikan berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan dan sikap, dan 

kedua, kesesuaian di antara keduanya kemudian diwujudkan secara koheren dalam 

kehidupan sehari-hari, baik kaitannya seseorang itu sebagai hamba Tuhan maupun 

 

4Syaifulloh Yusuf dan Dzulkifli Hadi Imawam, Kitab Kuning dan Pembentukan Karakter 

Religius Muslim Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 6, No. 1, (Juni 2020), 

h. 134.  

5Syaifulloh Yusuf dan Dzulkifli Hadi Imawam, Kitab Kuning dan Pembentukan Karakter 

Religius Muslim Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 6, No. 1, h. 134.  

6Fathurrochman & Apriani, Pendidikan Karakter Prespektif Pendidikan Islam dalam 

Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3 (Januari 2017), 

h. 124. 

7Abidin, M. N. Z. dkk, Pendidikan Karakter Menurut Islam dalam Perspektif Imam Al-

Ghazali, Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, (Januari 2019), h. 80.  
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bagian dari lingkungan sosial.8 Suatu bangsa dikatakan maju bukan karena 

lamanya merdeka atau banyaknya penduduk dan kekayaan alam, namun karena 

karakter bangsa tersebut.9 Untuk menunjang hal tersebut sudah seharusnya 

karakter manusia diiringi dengan sifat religius. Hal itu adalah salah satu nilai 

pendidikan karakter, sebagaimana penegasan dari Kemendiknas sebagaimana yang 

dikutip Taqiyudin, Syafe’i, dan Fathurrohman bahwa karakter religius adalah 

sikap taat terhadap ajaran, damai dan tentram dengan orang yang memeluk agama 

lain serta bertoleransi terhadap peribadahan agama lain.10  

Sedangkan kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa 

inggris “religion” sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau 

kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan yang lebih besar di atas manusia. 

Religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri 

seseorang. Nilai religius merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan 

penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang 

dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.11 

Dalam perspektif sosiologis, karakter religius merupakan pendalaman nilai 

agama yang dianut dan menghormati agama lain, mensyukuri keberadaan diri dan 

keberagaman sosial sebagai anugerah Allah swt., merespon secara positif berbagai 

 

8Iman Firmansyah, Program pembudayaan terpadu dalam membina karakter Islami pada 

siswa sekolah dasar sebagai implementasi kurikulum “Bandung Masagi”. Jurnal Pendidikan Agama 

Islam-Ta’lim, 15( Februari 2017), h. 92. 

9Noni Putri & Remgga Satria, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Melaksanakan 

Penanaman Karakter Religius Peserta Didik. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 (Februari 2021), h. 

3832. 

10Taqiyudin, dkk., Peran Pesantren sebagai Basis Penanaman Nilai Karakter Religius dan 

Kemandirian di Pesantren Al-Ittihad Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Jurnal Manajemen Pendidikan 

Al Hadi, 1(Februari 2021), h. 72-79. Lihat juga: Neng Rina Rahmawati, dkk., Karakter religius 

dalam berbagai sudut pandang dan implikasinya terhadap model pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam 10, No. 4, (Desember 2021), h. 536.  

11Miftahul Jannah, Metode dan Strategi Pembentukan Karakter Religius yang Diterapkan 

di STIQ-T Annajah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura, Al-Madrasah:Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 4, No. 1, (2019), h. 90.  
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gejala sosial di lingkungan sekitar, serta mampu memahami penerapan prinsip-

prinsip kesetaraan dalam menyikapi keberagaman, sehingga mampu 

menghantarkan masyarakat kepada kondisi yang kondusif dan dinamis.12 Apabila 

karakter religius dapat diwariskan secara beruntun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya secara baik, maka bangunan tingkah laku yang sesuai akan tercipta. 

Ketika bangunan tingkah laku tersebut terbentuk, maka kontrol sosial terhadap 

kehidupan anggota masyarakat yang bersangkutan menjadi efektif.13  

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola kehidupan manusia, 

pembahasan mengenai religiusitas semakin kompleks. Agama dikonversikan 

sebagai suatu pertumbuhan sikap atau perkembangan spiritual terhadap ajaran 

(doktrin-doktrin) yang direfleksikan dalam do’a-do’a ataupun perilaku keagamaan 

seseorang.14 Agama juga ikut mengambil peran pada peningkatan nilai-nilai moral 

dan social seseorang di lingkungannya. Agama merupakan suatu kebutuhan 

psikologis manusia, yaitu kebutuhan akan cinta dan mencintai Tuhan sehingga 

melahirkan pengabdian dan ketaatan. Agama tidak hanya membahas benar-salah 

saja akan tetapi juga sebagai bentuk ritual dan verbal yang mengarah pada 

pemaknaan hidup yang berasal dari kesucian jiwa.15 

Dalam kesimpulan, karakter religius merupakan aspek penting dalam 

kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang 

didasarkan pada keyakinan agama dan hubungannya dengan Tuhan. Karakter 

 

12M. Yasin, Sosiologi Pendidikan sebagai Basis Manajemen Pendidikan dalam Penguatan 

Karakter Siswa. Al-Rabwah, 13 (Februari 2019), 118. 

13Hamali, S, Agama dalam Perspektif Sosiologis. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 

12(Februari 2017), h. 223-244.  

14Jalaluddin Rakhmat,  Psikologi agama: Sebuah Pengantar (Jakarta: Mizan Pustaka, 

2003). h. 33. 

15Neng Rina Rahmawati, dkk., Karakter religius dalam berbagai sudut pandang dan 

implikasinya terhadap model pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan 

Islam 10, h. 542.  
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religius tidak hanya berfokus pada aspek individual, tetapi juga pada hubungan 

dengan sesama manusia dan masyarakat secara lebih luas. Dalam perspektif Islam, 

karakter religius sangat ditekankan sebagai bagian integral dari pendidikan 

karakter yang membawa keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. 

Karakter religius melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama, 

toleransi terhadap keberagaman kepercayaan, dan kemampuan untuk merespons 

positif terhadap gejala sosial di sekitar kita. Ketika karakter religius diterapkan 

secara konsisten, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan 

dinamis. 

Perkembangan zaman dan pola kehidupan manusia telah membuat konsep 

religiusitas semakin kompleks, melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial. 

Agama bukan hanya tentang benar-salah, tetapi juga tentang pengabdian, 

ketaatan, dan pemaknaan hidup yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting bagi 

individu dan masyarakat untuk terus mengembangkan karakter religius yang kuat, 

sehingga dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat 

modern, karakter religius tetap menjadi landasan yang kokoh untuk membimbing 

tindakan dan sikap kita, menjaga nilai-nilai moral, dan mempromosikan 

kedamaian serta kerjasama antarmanusia. Semoga pemahaman ini menginspirasi 

kita semua untuk menjalani kehidupan dengan karakter religius yang kuat dan 

berdampak positif bagi diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. 

2. Indikator karakter religius 

Karakter religius muslim Indonesia tercermin dari beberapa nilai karakter 

Nasional. Terdapat delapan belas nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap 

muslim dalam pasal 3 peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2017 terkait 

penguatan pendidikan karakter. Nilai tersebut adalah religius, jujur, toleran, 
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disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab. 

Ada tiga kriteria seseorang bisa dikatakan memiliki karakter religius: 

pertama, keterkaitan antara diri dengan Tuhan, kedua, menyadari dalam 

melakukan sesuatu ada keterlibatan diri dengan sistem nilai yang bersumber dari 

Tuhan, dan ketiga, selalu bertawakal dalam menjalani kehidupan kepada Tuhan.16 

Kajian Firmansyah, Sauri, dan Kosasih menunjukkan bahwa realisasi karakter 

religius terdiri atas dua dimensi, diri sebagai makhluk individu dan diri sebagai 

bagian dari makhluk sosial. Hal tersebut dapat dipahami mengingat isi kandungan 

al-Qur’an, selain berkaitan dengan permasalahan seseorang dan peribadatan 

mahd}ah, juga berkaitan dengan permasalahan sosial atau gair mahd}ah.17 Bahkan 

al-Qur’an memiliki posisi penting sebagai sumber utama dalam etika sosial. 

 Penjelasan mengenai tiga kriteria yang menunjukkan bahwa seseorang 

memiliki karakter religius adalah sebagai berikut: 

a. Keterkaitan dengan Tuhan: Kriteria pertama mengacu pada hubungan pribadi 

seseorang dengan Tuhan. Ini mencerminkan sejauh mana individu memiliki 

kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya dan bagaimana hubungan 

spiritualnya dengan Tuhan memengaruhi tindakan dan sikapnya sehari-hari. 

Orang yang memiliki karakter religius akan mencari kedekatan dengan Tuhan, 

menjalani ibadah, dan merasakan keterhubungan spiritual yang mendalam. 

b. Keterlibatan dengan Sistem Nilai Tuhan: Kriteria kedua menekankan kesadaran 

individu tentang adanya sistem nilai yang bersumber dari ajaran Tuhan. Ini 

 

16Dian Pipi Oktari,& Aceng Kosasih, Pendidikan Karakter Religius dan Mandiri di 

Pesantren. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, No. 28 (Januari 2019), h. 47.  

17Mokh Iman Firmansyah dkk, Curriculum and Character Education. Jurnal Kajian 

Peradaban Islam 4, No. 1 (Januari 2021), h. 25. 
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berarti individu tersebut menyadari bahwa dalam segala tindakan dan 

keputusan yang diambil, ada prinsip-prinsip etika dan moral yang harus diikuti 

sesuai dengan ajaran agamanya. Mereka berusaha menjalani hidup sesuai 

dengan nilai-nilai tersebut, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan 

integritas. 

c. Bertawakal kepada Tuhan: Kriteria ketiga berkaitan dengan sikap tawakal, 

yaitu kepercayaan dan ketergantungan seseorang kepada Tuhan dalam 

menjalani kehidupan. Individu yang memiliki karakter religius akan selalu 

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak 

Tuhan, dan mereka akan menerima dengan ketenangan serta berusaha untuk 

menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang 

terbaik. 

Selanjutnya, konsep realisasi karakter religius yang terdiri atas dua 

dimensi, yaitu diri sebagai makhluk individu dan diri sebagai bagian dari makhluk 

sosial, menggambarkan bahwa karakter religius tidak hanya berkaitan dengan 

hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, tetapi juga dengan bagaimana karakter 

tersebut tercermin dalam interaksi sosialnya. Ini menunjukkan bahwa karakter 

religius tidak hanya terkait dengan peribadatan mahd}ah (individu), tetapi juga 

berkaitan dengan masalah sosial atau gair mahd}ah. 

Sebagai contoh, karakter religius juga mencakup bagaimana seseorang 

bersikap terhadap sesama manusia, seperti memberikan bantuan kepada yang 

membutuhkan, berperilaku adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang 

bermuara dari ajaran agamanya. Oleh karena itu, al-Qur'an memiliki peran penting 

dalam membentuk etika sosial, karena memberikan pedoman dan nilai-nilai yang 

harus diikuti oleh individu dalam konteks sosial. Dengan demikian, karakter 

religius mencakup kedua dimensi ini, yaitu dimensi individu dan sosial, dan 
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memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap individu dalam 

masyarakat. 

Banyak dijumpai di dalam al-Qur’an yang menerangkan bagaimana Allah 

swt. menggambarkan pribadi dengan karakter religius dalam konteks individu dan 

sosial. Misalnya bagaimana seseorang dengan karakter religius memperlihatkan 

kematangan psikologis sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an Surah Ali ‘Imran 

ayat 134: 

بُّ ا ُ يُُِ ذاءِ وَالكََْظِمِيَن الْغيَْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النذاسِ وَاللَّذ اءِ وَالضَّذ ذ ينَ ينُْفِقُونَ فِِ السَّذ ِ نيِنَ الَّذ  لْمُحْس ِ
Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. 

Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.18 (QS. Ali ‘Imran/3: 

134) 

Ayat di atas menggambarkan karakter religius dalam konteks individu 

dan sosial. Ayat ini menguraikan beberapa aspek penting dari karakter religius 

yang dicontohkan oleh orang-orang yang diinginkan oleh Allah SWT. Berikut 

adalah penjelasan mengenai ayat ini: 

a. Berinfak di Waktu Lapang dan Sempit: Ayat ini menekankan pentingnya 

berinfak, yaitu memberikan harta atau bantuan kepada orang lain, baik dalam 

keadaan sejahtera (saat lapang) maupun dalam kesulitan (saat sempit). Ini 

menunjukkan bahwa karakter religius melibatkan kemurahan hati dan 

kemampuan untuk berbagi dengan sesama dalam berbagai situasi kehidupan. 

b. Menahan Amarah: Ayat ini mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi 

negatif, khususnya kemarahan. Orang yang memiliki karakter religius 

diharapkan mampu menahan amarahnya dan tidak merespon dengan kemarahan 

yang tidak terkontrol terhadap tindakan atau kata-kata orang lain. 

c. Memaafkan Kesalahan Orang Lain: Karakter religius juga mencakup 

 

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Yrama Widya, 2017), h. 

67.  
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kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini mencerminkan sifat 

toleransi, kebaikan hati, dan perdamaian dalam interaksi sosial. Memaafkan 

merupakan salah satu cara untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama 

dan menjauhi dendam. 

d. Allah Mencintai Orang yang Berbuat Kebaikan: Ayat ini mengakhiri dengan 

menyatakan bahwa Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 

Ini menunjukkan bahwa karakter religius, seperti yang diuraikan dalam ayat ini, 

adalah sifat yang mendapatkan penerimaan dan kasih sayang Allah. 

Ayat ini memberikan pedoman yang kuat bagi umat Muslim tentang 

bagaimana membentuk karakter religius yang positif dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter seperti berinfak, menahan amarah, dan memaafkan adalah sifat-sifat 

yang sangat dihargai dalam Islam, dan ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk 

mengamalkannya untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT dan menciptakan 

masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. 

Selain itu, karakter religius tergambar dari bagaimana seorang muslim 

yang beriman dalam konteks sosial berkarakter baik terhadap sesama. Misalnya 

dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 177 berikut: 

ِ وَاليَْوْ  قِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنذ الْبِِذ مَنْ أ مَنَ بِِللَّذ ُّوا وُجُوهَكُُْ قِبلََ الْمَشِْْ وَالْمَلََئكَِةِ مِ الْ خِرِ  ليَْسَ البِِْذ أَنْ توَُل

بِيلِ   هِ ذَوِي القُْرْبََ وَاليَْتَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السذ ائلِِيَن وَالكِْتَابِ وَالنذبِي ِيَن وَأ تََ الْمَالَ علَََ حُب ِ وَالسذ

ذَا عاَهَدُوا
ِ
كََةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِِْ ا لََةَ وَأ تََ الزذ ِقاَبِ وَأَقاَمَ الصذ ذاءِ    وَفِِ الر  ابِرِينَ فِِ البَْأسَْاءِ وَالضَّذ وَالصذ

ينَ صَدَقوُا وَأُولئَكَِ هُُِ الْمُتذقوُنَ  ِ  وَحِيَن البَْأسِْ أُولئَكَِ الَّذ
Terjemahnya: 

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 

tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang beriman kepada Allah, hari akhir, 

Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, dan Nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang 

yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan 

hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang 

yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan 
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mereka itulah orang-orang yang bertakwa.19 (QS. Al-Baqarah/2: 177) 

Karakter religius lainnya diwujudkan dengan bagaimana seharusnya orang 

yang beriman dan saleh itu memiliki etika dalam berkomunikasi dan penuh makna. 

Misalnya dalam al-Qur’an Surah Al-‘As}r ayat 1-3: 

نسَْانَ لفَِي خُسَّْر   .وَالْعَصِْ 
ِ
نذ الْْ

ِ
بِِْ   .ا ِ وَتوََاصَوْا بِِلصذ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِِلْحَق  ينَ أ مَنوُا وَعََِلوُا الصذ ِ لْذ الَّذ

ِ
  ا

Terjemahnya: 

Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk 

kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.20 (QS. Al-‘As}r/103: 1-3) 

Ayat ini menguraikan karakter religius dalam konteks sosial dan tindakan 

nyata yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Ayat ini memandang bahwa 

karakter religius yang baik tidak hanya terbatas pada praktik ibadah dan ritual 

semata, tetapi juga melibatkan bagaimana seorang Muslim berinteraksi dengan 

sesama dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat ini: 

a. Iman kepada Aspek Fundamental: Ayat ini pertama-tama menegaskan aspek-

aspek fundamental iman, termasuk iman kepada Allah, Hari Akhir, Malaikat-

malaikat, Kitab-kitab (termasuk Al-Qur'an), dan Nabi-nabi. Ini adalah dasar 

iman yang menjadi fondasi karakter religius. 

b. Pemberian Harta dengan Kasih Sayang: Ayat ini menggarisbawahi pentingnya 

memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan dengan penuh kasih 

sayang. Ini mencakup kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam 

perjalanan, peminta-minta, dan pembebasan hamba sahaya. Ini menunjukkan 

karakter religius yang mencakup kepedulian sosial dan berbagi rezeki dengan 

sesama. 

c. Kepatuhan Terhadap Kewajiban Ibadah: Ayat ini juga menekankan pentingnya 

melaksanakan salat dan menunaikan zakat sebagai kewajiban ibadah kepada 

 

19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 27.   

20Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 601.    
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Allah. Ini mengingatkan bahwa karakter religius mencakup hubungan yang baik 

dengan Allah melalui ibadah yang konsisten. 

d. Kepatuhan terhadap Janji: Ayat ini menyebutkan pentingnya menepati janji 

saat berjanji. Ini mencerminkan integritas dan kepercayaan dalam hubungan 

sosial. 

e. Kesabaran dalam Kemelaratan: Karakter religius juga mencakup kesabaran 

dalam menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, dan masa peperangan. Ini 

menunjukkan bahwa karakter religius adalah karakter yang kokoh dan sabar 

dalam menghadapi ujian kehidupan. 

f. Orang-orang yang Benar dan Bertakwa: Ayat ini mengakhiri dengan 

menyebutkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan semua aspek ini adalah 

orang-orang yang benar (siddiq) dan bertakwa. Mereka adalah individu yang 

memiliki karakter religius yang kuat dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Ayat ini menggambarkan karakter religius dalam Islam sebagai karakter 

yang mencakup aspek iman, kasih sayang, kepatuhan terhadap Allah, kepedulian 

sosial, integritas, kesabaran, dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa karakter 

religius dalam Islam adalah karakter yang berfokus pada keseimbangan antara 

hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, 

yang menciptakan masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Islam sendiri 

telah memberi penekanan bahwasannya ketika berhubungan dengan sesama 

manusia diperlukan akhlak. Hal ini mengindikasikan bahwasannya religiusitas 

dalam komunikasi berkaitan dengan akhlak. Religiusitas merupakan bagian dari 

akhlak sebagai manifestasi dari iman, Islam, dan ihsan. Komunikasi yang baik 

dapat membangun kemaslahatan dan kemuliaan antara komunikator dengan 

komunikan, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan atau informasi serta 
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merubah perilaku komunikan.21 Hal ini juga dilakukan demi terwujudnya 

keharmonisan hubungan dan menghambat pertikaian. Sehingga dalam Islam, 

komunikasi yang baik merupakan akhlak yang sesuai dengan aturan atau kaidah 

agama dan nilai yang diajarkan al-Qur’an dan sunnah.22 Akhlak yang sesuai nilai 

dalam berkomunikasi telah disebutkan Rasulullah Saw berikut. 

ثنََا ،  بْنُ   قُتيَْبَةُ   حَدذ ثنََا  سَعِيدر ،  أبَِ   عَنْ   الَحْوَصِ،  أَبوُ  حَدذ ،  أبَِ   عَنْ   حَصِينر   هُرَيْرَةَ،  أبَِ   عَنْ   صَالِحر

ِ   رَسُولُ   قاَلَ :  قاَلَ  ِ   يؤُْمِنُ   كََنَ   مَنْ : »وَسَلّذَ   علَيَْهِ   اللُ   صَلَذ   اللَّذ   وَمَنْ   جَارَهُ،  يؤُْذِ   فلَََ   ال خِرِ   وَاليَوْمِ   بِِللَّذ

ِ   يؤُْمِنُ   كََنَ  ِ   يؤُْمِنُ   كََنَ   وَمَنْ   ضَيْفَهُ،  فلَيُْكْرمِْ   ال خِرِ   وَاليَوْمِ   بِِللَّذ ا  فلَيَْقُلْ   ال خِرِ   وَاليَوْمِ   بِِللَّذ   أوَْ   خَيًْْ

 23«لِيَصْمُتْ 
Artinya: 

Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘i>d, menceritakan kepada kami 

Abu> al-Ah}was}, dari Abi> H{as}i>n, dari Abi> S{a>lih}, dari Abu Hurairah r.a., 

Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau 

diam.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akhlak dalam berkomunikasi berkaitan 

dengan penggunaan bahasa. Menurut Mujiati dan Yunus, dalam berkomunikasi, 

bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan hendaknya adalah 

bahasa yang baik, sopan, serta tidak ada unsur kebencian maupun provokatif.24 

Selain indikator di atas, Muhammad Yaumi menyatakan bahwa indikator 

seseorang memiliki karakter religius diantaranya: 

 

21Bima Suka Windiharta, Pendampingan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-Nilai 

Religiusitas pada Anak Didik di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa 

Tengah, Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 2 (Januari 2018), h. 12-25.  

22Maya Sandra Rosita Dewi, Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen 

di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam), Research Fair Unisri, 3 No. 1 (Januari 2019), 

h.  143. 

23Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdullah al-Bukhari>, S{ah}i>h} al-Bukhari>, Juz 8, (t.tp: Da>r 

T{uq al-Naja>h, 1422 H), h. 11. Lihat juga: Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-

Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h> Muslim, Juz 1, (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 68. 

24Nanik Mujiati & Moh. Yunus, Religiusitas Media Massa dalam Perspektif 

Teoantroposentris Islam, Jurnal Al-Ijtimaiyyah 6, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 78. 
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a. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 

b. Selalu mengucapkan rasa syukur atas nikmat Tuhan 

c. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat 

d. Mengungkapkan kekaguman tentang kebesaran Tuhan 

e. Membuktikan adanya Tuhan melalui ilmu pengetahuan.25 

Indikator-indikator yang disebutkan oleh Muhammad Yaumi sebagai tanda 

seseorang memiliki karakter religius adalah sebagai berikut: 

e. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu: Berdoa adalah tindakan 

yang menunjukkan ketergantungan seseorang kepada Tuhan. Orang yang 

memiliki karakter religius akan merasa penting untuk memohon petunjuk, 

keberkahan, dan perlindungan Tuhan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 

Ini mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan Tuhan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Selalu mengucapkan rasa syukur atas nikmat Tuhan: Mengucapkan rasa syukur 

adalah tindakan yang mengekspresikan pengakuan akan nikmat-nikmat yang 

diberikan oleh Tuhan. Orang yang memiliki karakter religius akan senantiasa 

menghargai dan bersyukur atas berkat-berkat yang mereka terima dalam hidup 

mereka. 

g. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat: Memberi salam 

adalah tindakan sopan santun dalam Islam dan banyak agama lainnya. Ini 

mencerminkan sikap hormat terhadap orang lain dan juga menunjukkan 

kesadaran tentang norma-norma sosial yang diperintahkan dalam agama. 

h. Mengungkapkan kekaguman tentang kebesaran Tuhan: Mengungkapkan 

kekaguman terhadap kebesaran Tuhan adalah tindakan menghargai keagungan 

 

25Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi (Jakarta: 

Kencana, 2014), 86.  
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dan kekuasaan Tuhan. Ini mencerminkan rasa takjub dan keterkaitan spiritual 

dengan Tuhan. 

i. Membuktikan adanya Tuhan melalui ilmu pengetahuan: Ini mencerminkan 

pandangan bahwa iman dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan. Orang 

yang memiliki karakter religius mungkin mencoba memahami dan 

merenungkan penciptaan Tuhan melalui studi ilmiah dan pengetahuan. Ini 

menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan keyakinan religius dengan 

pemahaman ilmiah. 

Indikator-indikator ini mencerminkan bagaimana karakter religius dapat 

tercermin dalam tindakan sehari-hari dan interaksi dengan dunia sekitarnya. 

Mereka menunjukkan kesadaran akan hubungan dengan Tuhan, tindakan sopan 

santun, penghargaan terhadap nikmat Tuhan, dan upaya untuk mengintegrasikan 

keyakinan religius dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah tanda-tanda dari 

karakter religius yang kuat dan aktif dalam kehidupan seseorang. 

B. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

Untuk membentuk karakter religius yang berkualitas, perlu pelaksanaan 

sistem pembelajaran yang sangat baik dan tepat. Pembelajaran kitab kuning, 

khususnya kitab Ta’lim Al-Muta’allim sangat dibutuhkan bagi para para pencari 

ilmu dalam menata akhlaknya.  

1. Biografi pengarang 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim atau dengan judul lengkap Ta’lim Al-

Muta’allim T{uru>q al-Ta‘allum yang berarti tuntunan belajar bagi para pelajar 

merupakan karya Imam al-Zarnuji; seorang ulama yang berasal dari kota Zarnuj 

bagian dari wilayah Turkistan yang dikenal oleh orang-orang Arab dengan sebutan 

Ma> Wara>’ al-Naha>r; wilayah yang berada di belakang laut, maksudnya wilayah di 

sekitar laut Kaspia (Caspian Sea). Ia adalah seorang ulama ahli fikih yang 
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mengikuti Madzhab Hanafi; yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah. Di wilayah 

kota Zarnuj juga berkembang mazhab Syafi’i.26 

Nama lengkap al-Zarnuji adalah Tajuddin Nu’man bin Ibrahim bin al-

Khalil al-Zarnuji. Gelar al-Zarnuji sebenarnya ditujukan kepada dua orang, yaitu 

Syekh al-Zarnuji (Burhanuddin al-Zarnuji) seorang ulama yang hidup pada abad 

ke-6 H/13-14 M, dan Tajuddin al-Zarnuji (Nu’man bin Ibrahim) yang wafat pada 

tahun 645 H.27 atau ia hidup pada masa setelah meninggalnya Imam Abu Hamid 

Muhammad al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). 

Dalam kitabnya, al-Zarnuji tidak menyebutkan secara implisit di mana dia 

tinggal, namun secara umur ia hidup pada akhir periode Abbasiyah, sebab khalifah 

Abbasiyah terakhir ialah al-Mu’tashim (w. 656 H). Ada kemungkinan pula ia 

tinggal di kawasan Irak-Iran sebab ia mengetahui syair Persi di samping banyaknya 

contoh-contoh peristiwa pada masa Abbasiyah yang ia tuturkan dalam kitabnya.28 

Imam al-Zarnuji tidak mencapai derajat ulama besar kecuali dengan 

kesungguhan ketika masih menjadi pelajar. Tercatat dia banyak belajar kepada 

para ulama besar saat itu seperti Burhanuddin Ali bin Abu Bakar bin Abdul Jalil 

bin Abu Bakar al-Farghani al-Marghitani keturunan Sayyidina Abu Bakar as-

Shiddiq; ulama Madzhab Hanafi dan pengikut Ahlussunnah wal Jama’ah; seorang 

qadli (hakim), pakar fikih, hadis, dan juga penulis produktif yang diantara kitabnya 

al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi fi Fiqh Imam Abi Hanifah, ia meninggal 

pada tahun 593 H/1197 M di Samarkand. Ia belajar kepada ayahnya Imam Abu 

Bakar dan juga Imam Bahauddin Ali bin Muhammad bin Ismail al-Isbijabiy (w. 

 

26M. Fathu Lillah, Kajian dan Analisis Ta’lim Muta’allim Dilengkapi dengan Tanya 

Jawab, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 4.  

27M. Fathu Lillah, Kajian dan Analisis Ta’lim Muta’allim Dilengkapi dengan Tanya 

Jawab, h. 3 

28M. Fathu Lillah, Kajian dan Analisis Ta’lim Muta’allim Dilengkapi dengan Tanya 

Jawab, h. 4. 
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535 H).29 

Imam al-Zarnuji juga belajar kepada Hasan bin Manshur al-Firghani 

seorang qadli di Samarkand (w. 592 H); seorang ulama Madzhab Hanafi yang 

sekaligus penyair. Juga belajar kepada Muhammad bin Abu Bakar Khowahir 

Zadeh; ahli fikih Hanafi, penyair juga seorang mufti di Bukhara (w. 573 H/1177 

M). Ia juga belajar kepada Syaikh Hammad bin Ibrahim pakar fikih Hanafi dan 

teologi Ahlussunnah wal Jam’ah (w. 576 H/1180 M), juga kepada belajar kepada 

Imam Fakhruddin Qadli Khan al-Ouzjandi seorang mujtahid Hanafi (w. 592 H/ 

1196 M), dan banyak ulama lainnya.30 

Pengalaman belajar al-Zarnuji kepada para ulama besar disamping 

mengantarkannya menjadi ulama besar juga memberikannya pengalaman berharga 

dalam bidang pengajaran. Dari sini, ia kemudian menuangkannya dalam sebuah 

buku yang bernama Ta’lim Al-Muta’allim T{uruq al-Ta’allum; yang berarti 

bimbingan bagi para pelajar. Sebagaimana yang ia tegaskan dalam muqaddimah 

kitab tersebut, bahwa ketika ia melihat banyak pelajar yang belajar ilmu tetapi 

banyak yang tidak mengamalkannya, ia meyakini jika mereka telah salah dalam 

belajar dan banyak meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu, sehingga ilmu 

mereka tidak memberi manfaat kepada mereka, karena itulah, ia menulis kitab ini 

untuk menjelaskan kepada para pelajar tentang cara belajar sebagaimana yang 

telah ia pelajari dari kitab-kitab para ulama dan ia dengar langsung dari para 

gurunya, para ahli ilmu dan hikmah.31 

Selain karena faktor latar belakang pendidikan, faktor situasi sosial dan 

 

29Burha>n al-Di>n Abu> H{asan ‘Ali> bin Abu> Bakar Al-Marghina>niy, Al-Hida>yah Syarh} 

Bida>yah al-Mubtadi, Juz I (Pakistan: Ida>rah al-Qur’an wa al-’Ulu>m al-Isla>miyah, 1417.), h. 11. 

30Syaifulloh Yusuf dan Dzulkifli Hadi Imawam, Kitab Kuning dan Pembentukan Karakter 

Religius Muslim Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 6, No. 1, (Juni 2020), 

h. 129.   

31Aly As’ad, Ta’limul al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan, 

(Kudus: Menara Kudus, 2007).  
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perkembangan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir seseorang. Pada zaman 

beliau terlihat perkembangan pendidikan Islam berpusat pada kota Bukhara dan 

Samarkan, pusat-pusat bergulirnya proses pendidikan, waktu itu masih memakai 

Masjid-masjid sebagai lembaga institusi pendidikan.32  

Dalam sejarah pendidikan ada lima tahap pertumbuhan dan perkembangan 

dalam bidang pendidikan Islam. Adapun tahapan-tahapan itu adalah: 

a. Pendidikan pada masa Nabi Muhammad saw. (571-632 M) 

b. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) 

c. Pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damasyik (661-750 M) 

d. Pendidikan pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad (750-1250 M) 

e. Pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad (1250 

sekarang)33 

Az-Zarnuji hidup sekitar akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 (591-

640H/1195-1243 M). Dari kurun waktu tersebut diketahui bahwa az-Zarnuji hidup 

pada masa keempat dari periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan 

Islam yaitu antara tahun 750-1250 M. Dalam catatan sejarah periode ini 

merupakan zaman keemasan atau kejayaan peradaban Islam pada umumnya 

danpendidikan pada khususnya. 

Pada masa tersebut kebudayaan Islam berkembang dengan pesat, yang 

ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar 

sampai dengan pendidikan tingkat tinggi. Di antara lembaga-lembaga tersebut 

adalah: Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham al-Muluk(457 H/106 

M), Madrasah An-Nuriyah al-Kubra yang didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki 

pada tahun 563 H/1167 M. Sekolah yang di sebut terakhir ini dilengkapi dengan 

 

32Zuharini, Sejarah Pendikan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), h.7  

33Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, h. 7.  
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berbagai fasilitas yang memadai.34 

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut diatas amat 

menguntungkan bagi pembentukan Al-Zarnuji sebagai seorang ilmuwan/ ulamà 

yang luas pengetahuannya. Atas dasar ini tidak mengherankan jika Hasan 

Langgulung menilai bahwa Az-Zarnuji termasuk seorang filosof yang memiliki 

system pemikiran tersendiri dan dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti 

Ibnu Sina, Al-Ghozali dan lain sebagainya.35 

Selain karena faktor latar belakang pendidikan dan keilmuan yang dimiliki 

oleh Al-Zarnuji, faktor situasi sosial dan perkembangan masyarakat juga 

mempengaruhi pola pikirnya. Dalam muqoddimah Kitabnya, Az-Zarnuji 

menyatakan bahwa latar belakang penulisan kitab tersebut semata-mata 

memberikan pengetahuan tentang tata cara belajar yang dirasa belum dimiliki oleh 

generasi berilmu di masanya. Az-Zarnuji memandang situasi yang terjadi ketika 

zamannya, dimana seseorang yang pintar tidak mampu mengamalkan ilmu yang 

dimiliki, padahal hal tersebut merupakan hal terpenting. Karena seseorang akan 

dikatakan berilmu jika benar-benar dapat memberikan manfaat pada orang lain 

dengan ilmu yang dimilikinya. 

2. Profil kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

Konsep pendidikan al-Zarnuji tertuang dalam dalam karya monumentalnya 

yaitu kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Kitab ini diakui sebagai karya monumental 

yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Kitab ini juga banyak dijadikan bahan 

penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama dalam bidang 

pendidikan. Kitab ini tidak hanya digunakan oleh ilmuan muslim saja, akan tetapi 

juga dipakai oleh para orientalis dan penulis barat.36 

 

34Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, h. 8.  

35Aly As’ad, Ta’limul al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan, h. iv  

36M. Fathu Lillah, Kajian dan Analisis Ta’lim Muta’allim Dilengkapi dengan Tanya 
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Bersamaan dengan itu, yang ditulis oleh orientalis Barat Plesser di dalam 

kitabnya al-Mausu’ah al-Islamiah bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allim adalah satu 

satunya kitab karangan Az-Zarnuji yang tersisa, mendorong pemahaman bahwa di 

sana terdapat karangan-karangan yang lain hasil karya al-Zarnuji akan tetapi 

hilang atau lenyap, akibat dari serangan tentara Mongol yang terjadi di masa akhir 

kehidupan al-Zarnuji yang juga terjadi di negerinya yang memungkinkan menjadi 

penyebaba hilangnya karangan Az-Zarnuji selain kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

Tariq al-Ta’allum.37 

Secara umum kitab ini berisikan tiga belas pasal yang singkat-singkat, 

yaitu: 

a. Pengertian ilmu dan keutamaannya 

b. Niat ketika belajar 

c. Memilih ilmu, guru, dan teman serta ketahanan dalam belajar 

d. Menghormati ilmu dan ulama 

e. Ketekunan, kontiunitas dan cita-cita luhur 

f. Permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya 

g. Tawakal kepada Allah 

h. Masa belajar 

i. Kasih sayang dan memberi nasihat 

j. Mengambil pelajaran 

k. Wara’ (menjaga diri dari yang haram dan syubhat pada masa belajar) 

l. Penyebab hafal dan lupa 

m. Masalah rezki dan umur 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim sejak ditulis mendapat perhatian besar para 

 
Jawab, h. 14.  

37Elok Tsuroyyah Imron, Analisis Komparasi Konsep Belajar dan Pembelajaran Menurut 

Al-Ghozaly dan al-Zarnuji, Skripsi (UIN Malang, 2008), h. 64.  
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ulama salah satunya adalah Syaikh Ibrahim bin Ismail (w.996 H); yang hidup pada 

masa pemerintahan Sultan Murad Khan bin Salim Khan abad ke-16 M, yang 

memberikan syarah (penjelasan) atas kitab tersebut. Menurutnya, kitab Ta’lim Al-

Muta’allim merupakan kitab yang mendapat penerimaan yang sangat besar di 

kalangan para ulama dan pelajar. 

Kitab ini pernah ditulis dalam Bahasa Turki oleh Abdul Majid bin Nashuh 

bin Israel dengan judul Irsya>d al-T{a>libi>n fi> Ta’lim Al-Muta’allimi>n. Di Indonesia, 

kitab ini diyakini telah diajarkan pada masa-masa Walisongo berdakwah di 

Nusantara, atau sekitar abad ke-15 M, tetapi pendapat yang lebih disepakati jika 

kitab tersebut baru masuk dan tersebar di Indonesia bersamaan dengan kitab-kitab 

Syaikh Nawawi al-Bantani pada abad ke-19 M; dimana saat itu, banyak ulama 

Nusantara yang menjadi para pengajar di Masjidil Haram, Makkah al-

Mukarramah.38 

Sejak saat itu, Kitab Ta’lim Al-Muta’allim merupakan kitab yang sangat 

populer di pesantren-pesantren Indonesia. Kitab ini seperti kitab wajib yang harus 

ada dan diajarkan di pesantren. Karena memang kitab ini memiliki dampak yang 

baik dalam mendidik para murid agar dapat beradab ketika belajar, mengerti dan 

memahami hakikat dan keutamaan ilmu, dan juga menjadi pelajar-pelajar yang 

berakhlak mulia, karena beradab dalam menuntut ilmu merupakan salah satu 

wasilah mendapatkan keberkahan ilmu itu. Sebagaimana dicatat Alfiyah, 

pembelajaran Ta’lim Al-Muta’allim mengajarkan lima metode belajar utama; 

pertama, niat dan kesungguhan untuk memahami setiap pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Kedua, mencatat atau menulis penjelasan yang 

disampaikan guru. ketiga, mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajari. 

 

38Syaifulloh Yusuf dan Dzulkifli Hadi Imawam, Kitab Kuning dan Pembentukan Karakter 

Religius Muslim Indonesia, Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 6, No. 1, (Juni 2020), 

h. 131.  
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Keempat, melakukan diskusi atau musyawarah; dengan berinteraksi dan saling 

bertukar ide dengan guru ataupun kawan yang akan membantu proses 

pembelajaran. Kelima, memiliki target belajar agar pembelajaran berjalan terarah 

dan tercapai maksimal.39 

Dan pastinya, tersebarnya kitab Ta’lim al-Muta’llim yang ditulis oleh al-

Zarnuji di Nusantara tidak bisa dipisahkan dari kontribusi para ulama di Indonesia 

yang mempopulerkan kitab ini kepada masyarakat Nusantara baik melalui 

pesantren, surau, dayah, ataupun madrasah. Lebih dari itu, untuk memudahkan 

pembelajaran Ta’lim Al-Muta’allim sebagian ulama Indonesia menjadikan kitab 

tersebut dalam format naz}am sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Zaini dari 

Solo Jawa Tengah; puisi yang digubah dengan bahar rajaz menjadi 269. Juga oleh 

KH Hammam Nashiruddin yang menerjemahkannnya ke dalam Bahasa Jawa 

(pegon), dan juga oleh Aliy As’ad yang menerjemahkan kitab tersebut ke dalam 

Bahasa Indonesia.40 

C. Pembentukan Karakter melalui Kajian Kitab Ta’lim Muta’allim di Pondok 

Pesantren 

1. Karakter Disiplin  

Kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim Muta’allim ini berfokus pada 

kedisiplinan siswa, salah satu nilai yang diterapkan oleh anak-anak secara internal 

maupun eksternal dalam pembelajaran. Keberhasilan dalam membentuk karakter 

tersebut dapat dilihat dari setiap individu yang mencerminkan kepribadiannya 

setiap hari.  

 

39Hanik Yuni Alfiyah, Etika Belajar dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, Jurnal Pendidikan 

Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 1, No. 1 (2013), h. 86. 

40Aly As’ad, Ta’limul al-Muta’allim Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan, 

(Kudus: Menara Kudus, 2007). Lihat juga: M. Fathu Lillah, Kajian dan Analisis Ta’lim Muta’allim 

Dilengkapi dengan Tanya Jawab, (Kediri: Lirboyo Press, 2015) 
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a. Indikator Karakter Disiplin  

Adapun salah satu dalam membentuk karakter disiplin yang ditekankan 

oleh Lickona, yang terdapat 6 aspek didalamnya yakni:  

1) Kesadaran moral  

2) Pengetahuan nilai-nilai moral  

3) Penentuan sudut pandang  

4) Logika moral  

5) Keberanian mengambil keputusan  

6) Pengenalan diri.41 

Demikian dapat di jelasakan, Lawrence Kohlberg, seorang psikolog 

perkembangan, mengembangkan teori perkembangan moral yang menjadi dasar 

bagi Thomas Lickona dalam membentuk karakter disiplin. Lickona 

mengidentifikasi enam aspek penting dalam membentuk karakter disiplin, yang 

didasarkan pada konsep perkembangan moral Kohlberg. Berikut adalah penjelasan 

singkat tentang setiap aspek tersebut: 

1) Kesadaran Moral (Moral Awareness): Ini mengacu pada kemampuan 

seseorang untuk menyadari perbedaan antara tindakan yang benar dan salah 

serta kesadaran akan konsekuensi moral dari tindakan tersebut. Kesadaran 

moral membantu individu dalam memahami nilai-nilai moral yang 

mendasari keputusan mereka. 

2) Pengetahuan Nilai-nilai Moral (Moral Values Knowledge): Ini berhubungan 

dengan pemahaman individu tentang nilai-nilai moral yang menjadi dasar 

bagi tindakan dan keputusan mereka. Pengetahuan ini mencakup 

pemahaman tentang prinsip-prinsip etika dan moral. 

 

41Suprayitno Adi dan Wahyudi Wahid, Pendidikan Karakter di Era Milenial, (Deepublish: 

Sleman, 2020), h. 22. 
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3) Penentuan Sudut Pandang (Perspective Taking): Ini adalah kemampuan 

untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, memahami perasaan, 

pandangan, dan nilai-nilai mereka. Penentuan sudut pandang membantu 

individu dalam mengembangkan empati dan pemahaman sosial. 

4) Logika Moral (Moral Reasoning): Ini melibatkan kemampuan individu untuk 

menggunakan pemikiran moral yang rasional dalam mengevaluasi tindakan 

dan keputusan. Logika moral membantu seseorang dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang konsisten. 

5) Keberanian Mengambil Keputusan (Decision Making Courage): Ini 

mencakup kemampuan individu untuk mengambil keputusan moral yang 

mungkin sulit atau berisiko, terutama ketika tindakan tersebut memerlukan 

ketegasan untuk menjalankan nilai-nilai moral yang dipegang teguh. 

6) Pengenalan Diri (Self-Identity): Ini berarti memahami nilai-nilai, keyakinan, 

dan identitas moral pribadi seseorang. Pengenalan diri membantu individu 

untuk tetap konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang mereka anut. 

Melalui pengembangan aspek-aspek ini, individu dapat membentuk 

karakter disiplin dan moral yang kuat, yang membantu mereka dalam mengambil 

keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Ini juga membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif 

dan etis. 

Dengan adanya beberapa aspek diatas, peserta didik dapat memiliki 

pengatahuan yang leluasa dalam meletakkan dirinya untuk lebih menyadarkan diri 

sendiri dan berguna dalam membentuk karakter disiplin sebagai berikut:  

1) Disiplin Waktu: Disiplin waktu adalah kemampuan untuk menghargai dan 

mengelola waktu dengan efisien. Ini mencakup tindakan seperti datang tepat 
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waktu ke sekolah atau kegiatan, menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat 

waktu yang ditentukan, dan mengatur waktu untuk belajar dan beraktivitas 

secara seimbang. Disiplin waktu adalah kualitas penting karena membantu 

individu menjadi lebih produktif, bertanggung jawab, dan menghargai waktu 

mereka sendiri serta waktu orang lain. 

2) Patuh Terhadap Guru: Patuh terhadap guru adalah sikap hormat dan ketaatan 

terhadap otoritas pendidikan. Ini mencakup mendengarkan dan mengikuti 

petunjuk guru, menghormati pengajar sebagai figur otoritas dalam 

lingkungan pendidikan, dan menghargai pengetahuan dan pengalaman 

mereka. Patuh terhadap guru adalah nilai-nilai dasar yang membantu 

menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan mendukung 

pembelajaran yang efektif. 

3) Menghormati Dalam Mencari Ilmu: Ini berarti memiliki sikap hormat dan 

apresiasi terhadap pengetahuan, pembelajaran, dan proses belajar-mengajar. 

Ini mencakup semangat untuk mencari ilmu, menghargai nilai pendidikan, 

dan bersedia belajar dari berbagai sumber dan pengalaman. Menghormati 

dalam mencari ilmu membantu individu mengembangkan keingintahuan, 

pemikiran kritis, dan kemampuan untuk terus-menerus mengembangkan diri. 

Ketiga aspek ini, disiplin waktu, patuh terhadap guru, dan menghormati 

dalam mencari ilmu, sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan individu 

yang lebih baik. Menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari tidak 

hanya berdampak positif pada prestasi akademik, tetapi juga membantu 

mengembangkan sifat-sifat seperti tanggung jawab, etika kerja, dan rasa hormat 

terhadap orang lain, yang semuanya penting untuk kesuksesan di berbagai bidang 

kehidupan. 
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Karakter dalam lingkungan tentunya banyak sekali beragam macamnya 

karena kapasitas banyaknya siswa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap 

kedisiplinan dan ketertiban sekolah karena hal tersebut berguna dalam 

menegakkan dan menjamin keberlangsungan proses pembelajaran disekolah. Oleh 

karena itu, sangat perlu untuk dibentuk dan ditata sebaik mungkin guna mengatur 

kedisiplinan dan ketertiban peserta didik yang lebih dikenal dengan tata tertib.42 

Dengan adanya kegiatan pembelajaran itu, pihak sekolah dan guru dapat 

membina dan membimbing siswanya agar terbentuknya karakter disiplin meliputi: 

Tunduk ketika bertemu guru, tidak ramai dan kondusif ketika kegiatan 

berlangsung, dan sebagainya. Kegiatan ngaji kitab Ta’lim Muta’allim berlangsung 

setiap satu minggu sekali, dilaksanakan setiap hari kamis di Madrasah Tsanwiyah 

Al-Misri Curahmalang Rambipuji.  

2. Karakter Jujur  

Pada penelitian ini juga terfokus pada karakter jujur anak didik. Karena 

karakter ini salah satu yang baik untuk membangun kepada peserta didik adalah 

kebenaran. Kejujuran melambangkan kelakuan yang pada dasarnya mengupayakan 

diri seperti seseorang yang selalu dapat dipercaya oleh orang lain dalam bercakap, 

merespons maupun pekerjaannya.43 

Pembentukan karakter, tidak hanya penting untuk memiliki pengetahuan 

tentang nilai-nilai moral (Moral Knowing), tetapi juga perlu memiliki perasaan 

moral (Moral Feeling) yang kuat. Thomas Lickona mengidentifikasi beberapa 

aspek perasaan moral yang membantu individu merasakan dan memahami nilai-

 

42Muhammad Sobri, dkk, Pembentukan Karakter Disiplin Melalui Kultur Sekolah, (Jurnal 

Pendidikan IPS, Vol. 6 No. 1, 2019), 67 

43Nikmah Rochmawati, Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak, 

(Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2018), 6. 
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nilai moral secara lebih dalam. Berikut penjelasan singkat tentang setiap aspek 

tersebut: 

a. Hati Nurani (Conscience): Hati nurani adalah inner voice atau suara batin yang 

memberi tahu individu apakah tindakan atau keputusan yang diambil adalah 

benar atau salah. Ini adalah mekanisme internal yang membantu seseorang 

untuk mengukur tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai moral yang mereka 

pegang. 

b. Harga Diri (Self-Esteem): Harga diri yang sehat adalah aspek perasaan moral 

yang penting. Ketika seseorang memiliki harga diri yang baik, mereka 

cenderung lebih mampu membuat keputusan yang baik dan bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai moral mereka karena mereka merasa layak dan berharga. 

c. Empati: Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan 

dan pengalaman orang lain. Ini membantu individu untuk lebih peduli terhadap 

orang lain, memahami perspektif mereka, dan merespons dengan lebih baik 

terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. 

d. Mencintai Hal yang Baik (Love of the Good): Ini mencakup kecintaan dan 

apresiasi yang mendalam terhadap nilai-nilai moral yang baik. Orang yang 

memiliki perasaan moral ini akan merasa tergerak untuk mengambil tindakan 

yang baik, adil, dan benar karena mereka menghargai nilai-nilai tersebut. 

e. Kendali Diri (Self-Control): Kemampuan untuk mengendalikan emosi, impuls, 

dan tindakan adalah bagian penting dari perasaan moral. Ini membantu individu 

untuk tidak terjerumus dalam tindakan yang mungkin bertentangan dengan 

nilai-nilai moral mereka. 

f. Kerendahan Hati (Humility): Kerendahan hati adalah kesadaran tentang 

keterbatasan diri sendiri dan pengakuan bahwa kita tidak selalu benar. Ini 

membantu individu untuk lebih terbuka terhadap pandangan dan nilai-nilai 
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orang lain serta bersedia untuk belajar dan tumbuh dalam pemahaman moral 

mereka. 

g. Aspek-aspek perasaan moral ini membantu memperdalam dan memperkuat 

pemahaman nilai-nilai moral yang telah dipelajari. Mereka juga berperan dalam 

membentuk karakter yang kuat dan membantu individu membuat keputusan 

yang lebih baik dalam situasi yang memerlukan pertimbangan etika dan 

moral.44 

Adanya 6 aspek diatas, memungkinkan bahwa beberapa faktor tersebut 

menjadi terbentuknya akhlak yang baik. Dengan begitu, peserta didik merasakan 

akan tumbuhnya karakter baik yang ada pada dirinya sendiri maupun orang lain. 

Hal ini mengharapkan peserta didik agar memiliki karakter jujur seperti berikut 

ini:  

a. Jujur terhadap pekerjaan yang diharapkan agar siswa dapat menyelesaikan ujian 

atau tugas dengan tidak menyontek  

b. Jujur terhadap perkataan yang diharapkan agar siswa tidak berbohong kepada 

guru maupun teman sebayanya  

c. Jujur terhadap tindakan yang diharapkan yakni siswa tidak mengambil hak 

milik orang lain seperti barang, atau benda maupun harta milik temannya.  

Pada era sekarang, peserta didik yang memiliki pribadi jujur memberikan 

dampak positif terutama dapat peka dari berbagai rangsangan dari lingkungan luar 

maupun memiliki hubungan cocok dan komunikatif terhadap orang lain sehingga 

terciptanya sisi kepercayaan antara keduanya.  

 

 

 

44Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, (PT Bumi Perkasa: Jakarta, 

2012), 84. 
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3. Karakter Tanggung jawab  

Dalam pembentukan karakter melalui kegiatan pembelajaran kitab Ta’lim 

Muta’allim selain bisa menumbuhkan karakter disiplin dan karakter jujur. Tetapi 

juga bisa menumbuhkan karakter tanggung jawab siswa terhadap pekerjaan yang 

dilakukan.  

Thomas Lickona mengidentifikasi bahwa selain Moral Knowing 

(pengetahuan moral) dan Moral Feeling (perasaan moral), komponen penting 

lainnya dalam membentuk karakter moral adalah Moral Action (tindakan moral). 

Moral Action mencakup tiga aspek utama yang membantu individu mengubah 

nilai-nilai dan perasaan moral mereka menjadi tindakan konkret yang sesuai 

dengan nilai-nilai tersebut. Berikut penjelasan singkat tentang ketiga aspek 

tersebut: 

a. Kompetensi: Kompetensi moral merujuk pada kemampuan individu untuk 

mengenali situasi yang memerlukan tindakan moral, memahami berbagai 

pilihan tindakan yang tersedia, dan kemudian memilih tindakan yang paling 

sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut. Ini melibatkan pemahaman 

yang dalam tentang konsep etika dan moral, serta kemampuan untuk 

menerapkan pemikiran moral secara efektif dalam situasi kehidupan nyata. 

b. Keinginan: Keinginan moral adalah dorongan internal untuk bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai moral. Ini mencakup motivasi intrinsik yang mendorong 

individu untuk melakukan yang benar, bahkan jika tidak ada pengawasan 

eksternal atau hukuman. Keinginan moral membantu individu untuk memilih 

tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral mereka, bahkan dalam situasi 

yang sulit atau konflik. 

c. Kebiasaan: Kebiasaan moral adalah praktik berulang yang melibatkan tindakan-

tindakan kecil dan besar yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, 
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individu yang memiliki kebiasaan moral cenderung secara konsisten melakukan 

tindakan-tindakan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Kebiasaan ini dibangun melalui latihan, pengulangan, dan kesadaran diri 

terhadap tindakan moral. 45 

Dengan menggabungkan Moral Knowing (pengetahuan moral), Moral 

Feeling (perasaan moral), dan Moral Action (tindakan moral), individu dapat 

mengembangkan karakter moral yang kuat. Mereka tidak hanya akan tahu apa 

yang benar dan merasakannya, tetapi juga memiliki kemampuan dan dorongan 

untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut dalam berbagai situasi 

kehidupan mereka. Hal ini membantu menciptakan individu yang lebih etis, 

bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 

Dalam membentuk karakter perlunya aspek-aspek diatas guna untuk 

mengukur perkembangan yang dilakukan. Selain itu, moral Action berguna 

sebagai tindakan-tindakan yang baik atau kebiasaan yang baik untuk bisa 

dilakukan oleh peserta didik agar terbentuknya karakter baik yang meliputi:  

a. Siswa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan  

b. Siswa berani bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku yang dilakukan  

c. Siswa berani maju ke depan mengerjakan soal yang ditentukan oleh guru 

Pembentukan karakter tanggung jawab ini, siswa dibimbing untuk bisa bersikap 

berani mengambil risiko atas apa yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan masing-masing.  

Hal tersebut bisa menjadikan peserta didik mencerminkan karakter yang 

baik dalam dirinya. Pihak sekolah dan seluruh dewan guru juga menciptakan 

kegiatan-kegiatan pembiasaan keagamaan yang mana kegiatan tersebut berfungsi 

 

45Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, h. 84. 
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agar peserta didik menangkap serta membiasakan hal-hal positif seperti kegiatan 

pembelajaran kitab Ta’lim Muta’allim. 

F. Kerangka Teoretis  

Kerangka teori dapat diartikan sebagai rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan preposisi-

preposisi yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis 

penelitiannya.46 Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian 

yang akan dilakukan.47 

Peneliti dalam penelitian ini pada mulanya mengamati proses 

pembentukan karakter di Pondok Pesantren al-Risalah, kemudian memfokuskan 

pada pembentukan karakter religius. Karakter religius yang dibangun oleh 

Pesantren al-Risalah menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya melalui 

kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan 

mendiskripsikan proses pembentukan karakter secara umum, kemudian 

menjelaskan penggunaan kitab Ta’lim Al-Muta’allim sebagai media dalam 

pembentukan karakter religius. Peneliti kemudian memperhatikan faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan tersebut. 

 Bertolak dari uraian diatas, kerangka teoritis penelitian ini dapat 

divisualisasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

46Abdul Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i> (Makassar: Pustaka al-

Zikra, 1433 H/2011 M), h. 90. Lihat juga: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah, h. 14-15. 

47Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Edisi I (Cet. XIII; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), h. 41.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Teoretis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Kitab Ta’li>m 

al-Muta‘allim 

Karakter Religius 

Pendukung Penghambat 

Pembentukan Karakter di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 



 

46 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.1 Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research)2 dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data. Pada 

penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung lokasi terkait dengan pembentukan 

karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga. 

2. Lokasi Penelitian 

 Memilih lokasi penelitian yang cocok merupakan keputusan yang penting 

dalam penelitian kualitatif mengingat seorang peneliti perlu malakukan 

penelitiannya di tempat kejadian sesungguhnya berlangsung guna mengamati dan 

mendata aktivitas-aktivitas sehari-hari subyek yang diteliti dan lingkungan tempat 

subyek berada3. Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan lokasi penelitian yaitu; kegiatan, pelaku, dan tempat.4 Oleh 

karenanya, yang menjadi tempat atau lokasi penelitian dalam tesis ini adalah 

 

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 3. 

2Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Cet, I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 

1994), h. 24. 

3Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 45. 

4S. Nasaution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung:Tarsinto, 1996), h. 43 
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Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, tepatnya di Dusun Lumalan Desa 

Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawei 

Barat, sebagai lokasi atau tempat pelaksanaan pembentukan karakter religius 

santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan adalah sebuah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu 

objek. Secara istilah, pendekatan adalah usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Pendekatan dapat dipahami 

sebagai cara memandang atau sudut pandang,5 cara berpikir, atau wawasan yang 

dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.6 Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan pedagogik 

Pendekatan ini dilakukan atau digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam kompetensi 

pedagogis yang dimiliki. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembelajaran serta mampu memahami santri dari 

segala karakternya, khususnya dalam pembentukan karakter religius. Pendekatan 

ini juga digunakan untuk menggembangkan potensi yang ada pada santri untuk 

mengaktualisasikan berbagai teori-teori pendidikan yang dimiliki untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, khususnya implementasi isi kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

untuk mencapai karakter religius. 

2. Pendekatan psikologis 

Pendekatan psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

 

5Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekaatan Teori dan Praktik  (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74. 

6Abdul Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i> , h. 76.   
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pendekatan yang didasarkan pada kondisi objektif santri yang diteliti dengan 

mempertimbangkan keadaan yang didahapi oleh santri, khususnya pada saat 

pembelajaran berlangsung dan keadaan pendidik (kyai/guru) saat melaksanakan 

pembelajaran kitab Ta’lim Al-Muta’allim. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

1. Sumber Data primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (dari tangan pertama). Itu dapat diperoleh dari lapangan 

melalui observasi, wawancara, dan data tertulis (sumber pertama). Selain itu, 

penulis juga akan mendapatkan data dari lapangan. Data primer dari lapangan 

diperoleh dari para informan yang dianggap kompeten dapat memberikan 

informasi tentang objek yang sedang diteliti 

2. Sumber Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung (bukan 

sumber utama). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku-buku 

dan juga berbagai literatur lainnya seperti karya ilmiah dan hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Peneliti sebagai instrumen utama dalam suatu penelitian dengan berbagai 

kelebihannya, yakni peneliti harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala 

stimulus dari lingkungannya yang harus diperkirakan bermakna atau tidak 

bagi penelitian; peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan segala 
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keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus; suatu 

situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan 

pengetahuan semata-mata, maka untuk memahaminya kita perlu 

merasakannya, menyelaminya berdasarkan penghayatan peneliti; dan 

peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh.7 

2. Responden atau informan yaitu orang yang memberi pendapat atau 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti atau pewawancara.  

3. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau informan melalui 

wawancara langsung. Peneliti atau petugas kolektor data langsung bertatap 

muka dengan responden. Kuesioner tetap dipegang oleh pewawancara, lalu 

membacakan (melafalkan) pertanyaan kepada responden. Keuntungan 

wawancara langsung ini adalah peneliti dapat menangkap suasana batin 

responden, seperti gelisah, takut, terkejut, gembira, sedih, atau jawaban 

yang tidak wajar, bahkan jawaban bohong pun dapat segera terdeteksi.8 

4. Kertas atau buku saku dan pulpen guna mencatat keterangan yang 

diberikan informan dalam wawancara. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan keterangan-keterangan 

yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat pula dipahami 

sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 

yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan 

bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondesasi teori yang akan 

dihasilkan. 

 

7Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: 

Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kas us (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 62.   

8Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan  

(Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62-63. 
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Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

yaitu kumpulan informasi deskriptif yang dikonstruksi dari percakapan atau dalam 

bentuk naratif berupa kata-kata. Data kualitatif dapat diperoleh dari transkip 

wawancara, catatan observasi, catatan harian, transkripsi audio atau video, dan 

catatan dokumen atau laporan.9 

Untuk pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka 

digunakan teknik pengumpulan data: 

1. Pengamatan: adalah suatu tindakan manusia untuk menerima pengetahuan dari 

dunia luar dengan menggunakan indera.10 Dalam penelitian ini meliputi 

keseluruhan kejadian, kelakuan, dan benda-benda yang ada pada latar penelitian 

pada subyek berada sebagaimana yang diamati oleh peneliti sendiri.11 

2. Interview/wawancara: merupakan proses pencarian yang mendalam tentang diri 

subyek. Pewawancara bisa bebas bertanya tentang masa lalu untuk menentukan 

latar belakang masalah dan tentang masa kini dengan tujuan lebih memahami, 

mengintrepretasikan dan menggunakannya dalam memprediksi masa depan. 

Wawancara yang demikian dapat membantu peneliti memahami masalah dalam 

konteks yang lebih luas yang menyangkut aspek-aspek sosial budaya dan 

lingkunganya. Jadi wawancara merupakan alat yang sangat ampuh dalam 

pencarian data.12 Wawancara dibagi kedalam dua kategori yaitu: wawancara 

terstruktur adalah suatu wawancara yang susunan pertanyaanya sudah 

ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang 

juga sudah disediakan. Serta wawancara tak terstruktur, suatu waawancara 

 

9Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research: Teori, Model, dan 

Aplikasi, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 101. 

10S. Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah (Cet, VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 106. 

11Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis, h. 59. 

12Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis, h. 67. 
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yang bersifat luwes, susunan kata-kata dan susunan pertanyaanya dalam setiap 

pertanyaan dapat dirubah pada saat wawancara.13 Jadi dalam hal ini, peneliti 

menggunakan wawancara tak terstruktur atau disebut wawancara mendalam 

(indept interview). Penentuan informan yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu 

terlebih dahulu.14 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan 

Data yang diperoleh di lapangan penelitian, terlebih dahulu diolah menjadi 

sebuah konsep yang dapat mendukung objek penelitian. 

2. Analisis data 

Muhammad Yaumi mengutip pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman yang menyarankan untuk menggunakan tiga proses dalam menganalisis 

data, yakni data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion 

drawing / verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi).15 

a. Reduksi data 

Yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, 

atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung didalamnya. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam, 

menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasi data untuk 

 

13Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosialm Lainnya (Cet, III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180. 

14A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 369.  

15Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi , h. 152. 
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disimpulkan dan diverifikasi.16 Dengan demikian, laporan atau data yang diterima 

dari lokasi penelitian perlu dirangkum, dipertajam dan diorganisasikan hal-hal 

pokok yang berkaitan dengan penelitian sehingga data yang dikumpulkan 

mempunyai uraian yang jelas dan tidak menyebar pada penjelasan yang tidak 

bersangkutan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data ini merupakan bagian dari kegiatan analisis sebagai solusi 

yang dengan dibuatnya display data, maka masalah makna data yang terdiri atas 

berbagai macam konteks dapat dikuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan 

data. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian penting disajikan untuk 

mengatur penjelasan data. 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian, maka 

langkah terakhir dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa penggalan informasi 

untuk mengambil keputusan. Sedangkan verifikasi dalam penelitian adalah 

penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksperimen untuk menentukan 

kebenaran atau pembenaran rasional terhadap hipotesis.17 

 

 

16Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi , h. 152  

17Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi , h. 161. 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SANTRI MELALUI KAJIAN 

KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM DI PONDOK PESANTREN AL-

RISALAH BATETANGNGA POLEWALI MANDAR 

Pondok Pesantren Al-Risalah, yang didirikan pada 19 Agustus 2015 oleh 

Yayasan Harisah al-Gifary, merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar 

pada nilai-nilai keagamaan dan tradisi Islam. Dengan izin operasional dari 

Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang diterima pada 9 November 

2015, pesantren ini telah menjalani perjalanan yang mengagumkan dalam 

membentuk karakter religius santrinya. 

Awalnya, pesantren ini hanya memiliki tiga santri, tetapi semangat untuk 

mendalami ilmu agama tidak pernah luntur. Hingga pada tahun 2021, pesantren 

ini telah menarik perhatian 575 calon santri yang ingin mengambil formulir 

pendaftaran. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan 

prasarana yang hanya mampu menampung 1.255 orang. 

Meski demikian, pengurus Pondok Pesantren Al-Risalah memiliki harapan 

besar. Mereka berkomitmen untuk menerima semua calon santri jika sarana dan 

prasarananya dapat ditingkatkan. Bagi mereka, pondok pesantren adalah tempat 

yang tidak seharusnya menolak siapa pun yang ingin mendalami ilmu agama. 

Nama "al-Risalah" yang diberikan pada pesantren ini memiliki filosofi yang 

mendalam. Selain menjadi pewaris para nabi dalam ajaran dan karakter, santri 

diharapkan menjadi delegasi yang membawa pencerahan kepada masyarakat. 

Nama ini juga mencerminkan pemikiran moderat melalui kajian kitab Ta’lim Al-

Muta’allim, yang merupakan salah satu kitab klasik penting dalam tradisi Islam. 
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Visi Misi Pondok Pesantren Al-Risalah adalah mencetak insan yang 

memiliki tafaqquh fi ad-din, pemahaman mendalam dalam agama, dengan 

berfokus pada tiga kecerdasan: spiritual, emosional, dan intelektual. Mereka 

berhasil menggabungkan pelajaran agama dengan kurikulum umum yang sesuai 

dengan pedoman nasional, sambil tetap mempertahankan warisan kitab-kitab 

ulama terdahulu, dengan moto “menjaga tradisi ulama terdahulu yang baik dan 

menggunakan tradisi baru yang lebih baik.”1 

Dalam konteks ini, peneliti menjelajahi bagaimana Pondok Pesantren Al-

Risalah di Batetangnga, Polewali Mandar, secara khusus membentuk karakter 

religius santrinya melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Peneliti akan 

menjelajahi berbagai aspek pada pembetukan karakter religius santri, melalui 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan di olah dengan teknik 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang menyarankan untuk 

menggunakan tiga proses dalam menganalisis data, yakni data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), conclusion drawing / verification (penarikan 

kesimpulan/ verifikasi), yang akan dibahas berikut: 

A. Karakter Religius Santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar 

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, yang terletak di Polewali 

Mandar, merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter religius santri. Pesantren ini bukan hanya 

sekadar tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan spiritual 

dan moral bagi para santri yang mengikutinya. Berkenaan dengan ini, pembina 

 

1Profil Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangngatahun 2023, h. 4 
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atau pendiri yayasan, dalam hal ini Bapak Abdul Gaffar Bedong, selaku ketua 

yayasan, memberikan informasi, bahwa: 

Pesantren ini didirikan dengan tujuan utama memberikan kontribusi positif 
dalam pembangunan karakter dan pendidikan agama pada santri. Motivasi 
utama kami adalah keinginan untuk mencetak generasi muda yang memiliki 
pemahaman agama yang mendalam dan karakter yang kuat. Kami percaya 
bahwa pendidikan agama yang berkualitas adalah pondasi utama dalam 
membentuk santri yang lebih baik.2 

Senada dengan informasi yang di sampaikan oleh Bapak M. Ali Rusdi 

Bedong: 

Kami merasa bangga atas peran yang dimainkan oleh Pondok Pesantren Al-
Risalah dalam membentuk karakter religius santri. Pesantren ini memiliki 
komitmen yang kuat untuk memberikan pendidikan Islam yang berkualitas 
dan membangun karakter religius generasi muda khususnya kepada santri di 
sisni. Kami mendirikan pesantren ini dengan harapan untuk mencetak insan-
insan yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan karakter yang 
kuat.3 

Dalam konteks inilah penelitian ini berusaha untuk lebih memahami dan 

menganalisis karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah. Berdasar 

pada wawancara di atas karakter religius merupakan aspek yang tak terpisahkan 

dari identitas dan perkembangan individu dalam lingkungan pesantren. Santri, 

memiliki kesempatan unik untuk mendalami agama Islam secara mendalam dan 

mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.  

Lebih lanjut, pada pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, khususnya dalam aspek sikap ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, 

dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini didasarkan pada wawancara yang 

dilakukan dengan pengurus, pembimbing, dan santri pesantren. Sebagaimana 

diuraikan sebagai berikut: 

 

2Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

3M. Ali Rusdi Bedong (Tahun 43), Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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1. Sikap Ketaqwaan 

Sikap ketaqwaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 

beragama. Ketika seseorang memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi, ia cenderung 

lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah dengan penuh 

kesungguhan, dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam upaya kami untuk memahami karakter religius santri di Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, peneliti telah melakukan 

wawancara dengan pembina dan santri, untuk mendapatkan pandangan tentang 

sikap ketaqwaan sebagai aspek karakter religius. Bapak Abdul Gaffar Bedong, 

selaku pembina mengemukakan: 

Di Pondok Pesantren Al-Risalah, kita menganggap sikap ketaqwaan sebagai 
aspek dari karakter religius. Ketaqwaan adalah cerminan dari komitmen dan 
kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Kami melihat 
para santri secara konsisten terlibat dalam berbagai aktivitas keagamaan, 
seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, pengajian, dan Ibadah sunnah 
seperti: sedekah, puasa sunnah, dan dzikir. Mereka juga diberi peluang untuk 
mendalami ilmu agama melalui pengajaran dan diskusi. Hal ini menciptakan 
dasar kuat untuk karakter religius mereka.4 

Ananda M. Ali Alamsyah, selaku santri juga mengemukakan terkait dengan 

hal ini, bahwa: 

Di sini, kami diajarkan bahwa ketaqwaan adalah kunci untuk menjadi 
individu yang religius. Demikian kami berusaha untuk menjalankan ibadah 
dengan kesungguhan dan keikhlasan, bukan hanya sebagai rutinitas harian. 
Saya merasa bahwa sikap ketaqwaan ini memberikan tujuan yang kuat dalam 
hidup saya, membuat saya merasa lebih dekat dengan Allah.5 

Dalam wawancara dengan pembina dan santri Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar, terungkap bahwa sikap ketaqwaan 

merupakan aspek penting dari karakter religius santri di pesantren tersebut. Santri 

di sini secara aktif menerapkan ketaqwaan, sebagaimana yang telah diungkapkan 

 

4Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

5M. Ali Alamsyah (Tahun 16), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 05 Agustus 2023 
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di atas terkait perilaku ketaqwaan yang umumnya dilaksanakan, antara lain shalat 

berjamaah, membaca al-Qur’an, pengajian, ibadah sunnah; sedekah puasa sunnah 

dan dzikir, demikian hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Shalat Berjamaah 

Salah satu tindakan yang paling mencolok adalah partisipasi aktif dalam 

shalat berjamaah. Santri hadir di masjid secara teratur untuk melaksanakan shalat 

berjamaah, baik itu shalat lima waktu di masjid pesantren. Hal ini mencerminkan 

kesungguhan mereka dalam menjalankan perintah agama. 

b. Membaca Al-Quran 

Santri juga meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran secara rutin. 

Mereka menerapkan disiplin dalam membaca dan memahami, dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam. 

c. Pengajian dan Diskusi Agama 

Pesantren menyelenggarakan pengajian dan diskusi agama secara berkala. 

Santri aktif berpartisipasi dalam acara ini, yang mencakup pelajaran agama, tafsir 

Al-Quran, dan hadits. Mereka mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mencari 

pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam. 

d. Ibadah Sunnah dan Amalan Kebaikan 

Selain dari ibadah wajib, santri juga aktif dalam menjalankan ibadah 

sunnah dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, berpuasa sunnah, dan 

berdzikir. Mereka percaya bahwa melakukan amalan-amalan ini akan 

mendekatkan mereka kepada Allah. 

Pada akhirnya, perilaku ketaqwaan yang dilaksanakan oleh santri di 

Pondok Pesantren Al-Risalah menciptakan landasan kuat bagi karakter religius. 

Santri tidak hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas harian, tetapi santri juga 

menunjukkan kecenderungan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah dan 
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amalan-amalan kebaikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

menguatkan karakter religius. 

2. Sikap Kejujuran 

Kejujuran adalah salah satu nilai fundamental dalam beragama dan 

memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius. Kejujuran 

mencerminkan integritas dan kemampuan untuk berbicara dan bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai agama.  

Dalam rangka memahami karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar lebih dalam, peneliti melanjutkan 

wawancara dengan pembina dan santri, untuk mendapatkan pandangan mereka 

tentang sikap kejujuran sebagai aspek karakter religius. Bapak Abdul Gaffar 

Bedong, selaku pembina mengemukakan: 

Berbicara tentang kejujuran, yang merupakan nilai yang sangat kami 
tekankan di pesantren ini. Kejujuran adalah salah satu aspek penting dari 
karakter religius. Kami mengajarkan santri untuk selalu berbicara jujur, 
menjaga kepercayaan orang lain, dan berperilaku adil. Para santri kami 
mendapat pemahaman bahwa kejujuran adalah bagian tak terpisahkan dari 
ajaran agama. Mereka diharapkan untuk menjadi teladan dalam berbicara 
dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam.6 

Selanjutnya, Ananda M. Ali Alamsyah, selaku santri juga mengemukakan, 

bahwa: 

Kejujuran adalah nilai yang sangat ditekankan di sini. Kami diajarkan bahwa 
berbohong adalah dosa besar dalam Islam, dan bahwa kejujuran adalah jalan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya dan teman-teman selalu diberi 
contoh untuk berbicara jujur, tidak hanya kepada sesama santri tetapi juga 
kepada semua orang. Hal ini mempengaruhi sikap kami dalam berinteraksi 
dengan orang lain, serta membuat kami merasa lebih tenang dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari.7 

Dalam hasil wawancara dengan pembina dan santri di Pondok Pesantren 

Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, terungkap bahwa nilai kejujuran 

 

6Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

7M. Ali Alamsyah (Tahun 16), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 05 Agustus 2023 
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mendalam diakar dalam karakter religius santri di pesantren ini. Santri tidak hanya 

diajarkan untuk berbicara jujur, tetapi juga untuk mengimplementasikan nilai 

kejujuran dalam tindakan sehari-hari mereka. Demikian perilaku kejujuran santri 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut, antara lain: 

a. Berbicara Jujur 

Santri di pesantren ini diharapkan untuk selalu berbicara jujur dalam segala 

situasi. Mereka diberi pemahaman bahwa berbohong adalah dosa besar dalam 

Islam dan dapat mengganggu hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. 

Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk selalu mengatakan yang sebenarnya, 

bahkan jika itu sulit atau merugikan mereka sendiri. 

b. Menjaga Kepercayaan 

Santri diajarkan untuk menjaga kepercayaan orang lain dengan menjalani 

kehidupan yang jujur. Ini mencakup menjaga rahasia dan informasi pribadi orang 

lain, serta memenuhi janji dan komitmen yang mereka buat. Dengan menjaga 

kepercayaan, mereka menghormati prinsip-prinsip etika agama dan nilai-nilai 

moral. 

c. Berperilaku Adil 

Kejujuran tidak hanya sebatas berbicara jujur, tetapi juga melibatkan 

perlakuan yang adil terhadap sesama. Santri di pesantren ini mempraktikkan 

keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka memahami bahwa tindakan 

diskriminatif atau tidak adil bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang 

diajarkan dalam Islam. 

d. Menghindari Curang dan Menipu:  

Santri di Pondok Pesantren Al-Risalah juga diarahkan untuk tidak 

mencurangi atau menipu dalam segala bentuknya. Ini mencakup menghindari 
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praktek curang dalam ujian atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 

prinsip kejujuran. 

Melalui perilaku kejujuran yang konsisten seperti ini, santri di Pondok 

Pesantren Al-Risalah membangun karakter religius yang kuat. Mereka tidak hanya 

menginternalisasi nilai kejujuran sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai prinsip 

agama yang membimbing tindakan dan perilaku santri. Hal ini menciptakan 

lingkungan di mana kejujuran adalah nilai yang mendalam sebagai aspek dari 

karakter religius santri dan membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah. 

3. Sikap Keikhlasan 

Keikhlasan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam karakter 

religius. Ia mencerminkan tingkat kesadaran dan kemurnian niat seseorang dalam 

menjalankan perintah agama. Keikhlasan juga merupakan faktor kunci yang 

membedakan antara menjalankan kewajiban agama sebagai rutinitas semata 

dengan menjalankannya dengan penuh cinta dan kesungguhan. Dalam konteks 

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, peneliti melanjutkan 

dengan melakukan wawancara lanjutan dengan pembina dan santri untuk 

memahami bagaimana sikap keikhlasan tercermin dalam karakter religius santri. 

Sebagaiman Bapak Abdul Gaffar Bedong, mengemukakan: 

Kami mengajarkan santri untuk menjalankan segala sesuatu dengan niat 
yang tulus dan ikhlas, bukan hanya karena tuntutan atau kewajiban. Para 
santri kami memahami bahwa Allah menerima amalan yang ikhlas dan tulus 
dari hati yang bersih.8 

Ananda M. Farid Wajdi, selaku santri menambahakan: 

Di sini, kami diajarkan bahwa keikhlasan adalah inti dari ibadah. Ketika kita 
beribadah dengan niat yang tulus dan ikhlas, itu tidak hanya menjadi 
kewajiban, tetapi juga menjadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. 
Saya dan teman-teman kami berusaha menjalankan ibadah dengan penuh 
keikhlasan, merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ini 

 

8Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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memberikan tujuan yang lebih dalam dalam hidup kami dan membuat kami 
merasa lebih dekat dengan-Nya.9 

Dari wawancar di atas, tergambaar keikhlasan sebagai karakter religius 

tercermin dalam berbagai perilaku sehari-hari santri. Santri tidak hanya 

menjalankan ibadah dan amalan kebaikan sebagai rutinitas atau kewajiban semata, 

melainkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang 

tulus dan ikhlas. Lebih lanjut, peneliti mendeskripsikannya sebagai beriku: 

a. Ibadah yang Ikhlas 

Santri menjalankan ibadah dengan kesungguhan dan niat yang tulus. 

Mereka merenungkan makna dan tujuan ibadah, menghubungkan diri dengan 

Allah, dan menjalankan setiap gerakan dengan perasaan yang mendalam. 

b. Amalan Kebaikan yang Tulus 

Santri tidak hanya menjalankan amalan kebaikan, tetapi melakukannya 

dengan tulus dari hati yang bersih. Mereka berbagi dengan sesama, memberikan 

sedekah, dan melakukan amal-amal lainnya dengan niat tulus untuk mendekatkan 

diri kepada Allah dan membantu sesama manusia. 

c. Penerimaan Ketetapan Allah dengan Ikhlas 

Santri belajar untuk menerima segala ketetapan Allah, baik dalam hal 

kebaikan maupun kesulitan, dengan niat yang tulus dan ikhlas. Mereka percaya 

bahwa setiap ujian adalah ujian dari Allah, dan sikap keikhlasan adalah kunci untuk 

meraih ridha-Nya. 

d. Merenungkan Kasih Sayang Allah:  

Santri secara rutin merenungkan kasih sayang Allah dan mengingat-Nya 

dalam setiap tindakan mereka. Hal ini membantu mereka menjaga niat tulus dan 

mengingatkan diri mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap 

langkah yang mereka ambil. 

 

9M. Farid Wajdi (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 
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Melalui perilaku-perilaku keikhlasan ini, santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah sebagai aspek karakter religius yang kokoh. Santri memahami bahwa 

keikhlasan bukan hanya sikap lahiriah, tetapi juga sikap batin yang mendalam yang 

membentuk karakter religius. Dengan beribadah, melakukan amal kebaikan, dan 

menerima ketetapan Allah dengan niat tulus, mereka mendekatkan diri kepada 

Allah, menemukan tujuan yang lebih dalam dalam hidup, dan merasa lebih dekat 

dengan-Nya. 

4. Sikap Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab adalah salah satu nilai fundamental dalam karakter 

religius yang mencerminkan kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas dan 

amanah dengan baik. Dalam upaya peneliti untuk lebih memahami karakter 

religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

peneliti melanjutkan dengan melakukan wawancara dengan pembina dan santri, 

untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sikap bertanggung jawab 

tercermin dalam karakter religius santri, serta peran pentingnya dalam 

pengembangan nilai-nilai agama yang mendalam. Bapak Abdul Gaffar Bedong, 

selaku pembina mengemukakan: 

Bertanggung jawab, yang merupakan salah satu nilai yang sangat kami 
tekankan di pesantren ini. Bertanggung jawab adalah kewajiban dalam 
menjalankan ajaran agama. Kami mengajarkan santri untuk memahami 
bahwa sebagai individu yang taat beragama, mereka harus menjalankan 
tugas dan amanah dengan baik. Ini mencakup tanggung jawab terhadap 
ibadah, pelajaran, dan kewajiban sosial. Para santri kami diajarkan bahwa 
dengan bertanggung jawab, mereka dapat menciptakan fondasi yang kuat 
dalam karakter religius mereka.10 

Ananda M. Farid Wajdi, selaku sanrti juga memberikan pandangannya, 

bahwa: 

Di pesantren ini, kami diajarkan bahwa bertanggung jawab adalah bagian 
dari ketaatan kepada Allah. Saya merasa bahwa menjalankan tugas-tugas 

 

10Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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sehari-hari, seperti beribadah, mengikuti pelajaran, dan membantu sesama, 
adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya berusaha untuk 
menjalankan tanggung jawab saya dengan baik, baik itu dalam pelajaran atau 
dalam membantu sesama, karena saya tahu bahwa ini adalah bagian dari 
perjalanan saya menuju karakter religius yang lebih kuat.11 

Pada Pondok Pesantren Al-Risalah, nilai bertanggung jawab menjadi 

bagian integral dari karakter religius santri. Sikap ini tercermin dalam berbagai 

perilaku sehari-hari santri yang menunjukkan kewajiban untuk menjalankan tugas 

dan amanah dengan baik, baik dalam konteks ibadah, pelajaran, maupun kewajiban 

sosial. Lebih lanjut, peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut: 

a. Ibadah yang Teratur 

Santri menjalankan ibadah dengan disiplin dan teratur. Mereka memahami 

bahwa ibadah adalah kewajiban utama sebagai seorang muslim, dan mereka 

menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

b. Partisipasi Aktif dalam Pelajaran 

Santri mengambil pelajaran dan pendidikan agama dengan serius. Mereka 

hadir di kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian, dan 

berusaha untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama yang diajarkan. 

c. Menghormati Lingkungan Pesantren 

Santri bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di 

pesantren. Mereka ikut serta dalam membersihkan lingkungan, merawat fasilitas 

pesantren, dan menjaga ketertiban agar dapat berkontribusi pada suasana yang 

kondusif untuk belajar dan beribadah. 

d. Kewajiban Sosial 

Santri juga diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban sosial 

mereka. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan 

 

11M. Farid Wajdi (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 
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bantuan kepada yang membutuhkan, mengunjungi orang sakit, dan membantu 

sesama santri dalam mengatasi masalah. 

e. Menghargai Amanah 

Santri memahami pentingnya memegang amanah dengan baik. Mereka 

diberikan tanggung jawab dalam berbagai bidang, seperti menjadi pengurus 

organiasasi pesantren atau mengajar materi tertentu, seperti mengajar adik kelas, 

dan berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut dengan penuh integritas dan 

komitmen. 

Melalui perilaku-perilaku bertanggung jawab ini, santri di Pondok 

Pesantren Al-Risalah membangun karakter religius yang kokoh. Santri memahami 

bahwa bertanggung jawab adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, dan dengan 

menjalankan tugas dan amanah dengan baik, mereka mendekatkan diri kepada-

Nya. Sikap bertanggung jawab bukan hanya sebagai tugas, melainkan sebagai nilai 

yang mendalam yang membentuk fondasi karakter religius santri di pesantren ini. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, telah diungkapkan 

bagaimana karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar tercermin dalam aspek-aspek ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, 

dan bertanggung jawab. Pesantren ini menjadi wadah unik di mana santri memiliki 

kesempatan untuk mendalami agama Islam secara mendalam dan mengaplikasikan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter religius yang tercermin dalam sikap ketaqwaan, kejujuran, 

keikhlasan, dan bertanggung jawab menciptakan santri yang memiliki fondasi 

yang kuat dalam menjalani kehidupan beragama. Mereka memahami bahwa 

karakter religius bukan hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi juga tentang niat 

yang tulus dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar berperan penting dalam 
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membimbing santri menuju puncak karakter religius yang mendalam dan makin 

kuat. 

B. Pembentukan Karakter Religius Santri melalui Kajian Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, salah satu kitab klasik yang telah lama 

menjadi rujukan dalam tradisi keagamaan, telah menjadi salah satu kajian utama 

dalam membentuk karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah. 

Peneliti akan merinci bagaimana sikap ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, dan 

bertanggung jawab, yang merupakan nilai-nilai mendasar dalam ajaran Islam, 

tercermin dalam karakter religius santri.  

Dengan kata lain, peneliti akan menjelajahi peran penting yang dimainkan 

oleh kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam membimbing para santri untuk 

menjadi individu yang taat beragama, jujur, tulus, dan bertanggung jawab dalam 

tindakan mereka sehari-hari.  

Hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan dengan pengurus, 

pembimbing, dan santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar tentang pembentukan karakter religius santri melalui kajian Kitab Ta’lim 

Al-Muta’allim. Sebagaimana akan dibahas sebagai berikut: 

1. Pembentukan Sikap Ketaqwaan melalui Kajian Kitab Ta’lim Muta’allim 

Dalam perjalanan penelitian mengenai pembentukan karakter religius 

santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, salah satu 

faktor kunci yang muncul adalah kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Kitab yang 

kaya akan ajaran-ajaran agama, terlebih pada aspek spiritual dalam membentuk 

sikap ketaqwaan santri. Dalam bagian ini, peneliti akan menjelajahi bagaimana 

kajian kitab ini telah menjadi landasan utama dalam pengembangan karakter 
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religius para santri, khususnya dalam aspek ketaqwaan. Sebagaimana Bapak 

Mahmud. MD, selaku pembina mengemukakan, bahwa: 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim adalah sumber pengetahuan yang sangat 
penting bagi santri kami. Di dalamnya terkandung berbagai ajaran agama 
dan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh.12 

Dalam wawancara dengan Ananda Ahmad Zulqarnain Natsir, seorang 

santri, ia menegaskan  

Kami diajarkan untuk mendalami Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dengan 
sungguh-sungguh. Kitab ini membantu kami memahami konsep kepercayaan 
pada Tuhan, praktik tawakal, kebersihan, kasih sayang, serta sikap waro' 
atau penuh rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari.13 

Santri lainnya juga menyampaikan pandangan serupa, Ananda Ahmad 

Syafiq Hamdani, menjelaskan: 

Kitab ini tidak hanya menjadi materi kajian rutin, tetapi juga pedoman dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan ajaran 
agama.14 

Hasil wawancara ini mencerminkan bahwa kajian Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim telah menciptakan dasar yang kuat bagi pembentukan sikap ketaqwaan 

di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Risalah. Kitab ini bukan sekadar sumber 

pengetahuan, tetapi juga menjadi panduan praktis yang membantu santri dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, baik dalam ibadah 

maupun interaksi sosial sehari-hari. Dengan keterlibatan aktif dalam memahami 

dan menerapkan isi kitab ini, santri-satri di pesantren ini berhasil membentuk 

karakter religius yang mendalam dan penuh ketaqwaan. 

Bentuk perilaku ketaqwaan yang tercermin dari hasil wawancara dengan 

pembina dan santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar 

 

12Mahmud. MD (Tahun 50), Pembina/Wakil Pimpinan Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

13Ahmad Zulqarnain Natsir (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 

14Ahmad Syafiq Hamdani (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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mencakup berbagai aspek dan praktik dalam kehidupan sehari-hari santri. 

Sebagaimana peneliti deskripsikan sebagai berikut: 

a. Partisipasi Aktif dalam Ibadah 

Salah satu bentuk yang paling mencolok dari ketaqwaan adalah partisipasi 

aktif santri dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti shalat berjamaah, 

membaca Al-Quran, pengajian, dan ibadah sunnah. Mereka menjalankan ibadah 

dengan kesungguhan dan kekhusyukan, serta berusaha untuk mendekatkan diri 

kepada Allah melalui praktik-praktik keagamaan ini. 

b. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama 

Santri di pesantren ini menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari. Mereka menjalankan perintah agama dengan itikad yang kuat, seperti 

menjalankan shalat lima waktu, menjaga puasa, membaca dan memahami Al-

Quran, serta berpartisipasi dalam pengajian dan diskusi agama. Ketaqwaan mereka 

tercermin dalam ketaatan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam. 

c. Ibadah Sunnah dan Amalan Kebaikan 

Selain ibadah wajib, santri juga aktif dalam menjalankan ibadah sunnah dan 

amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, berpuasa sunnah, dan berdzikir. Mereka 

memahami bahwa melakukan amalan-amalan ini akan mendekatkan mereka 

kepada Allah dan menguatkan karakter religius mereka. 

d. Kesungguhan dalam Beragama 

Santri di pesantren ini menjalankan ajaran agama dengan kesungguhan dan 

keikhlasan, bukan hanya sebagai rutinitas harian. Mereka berusaha menjalankan 

ibadah dengan pemahaman yang lebih dalam, merenungkan makna ibadah 

tersebut, dan mencari tujuan yang lebih dalam dalam hubungan mereka dengan 

Allah. 

 



68 

 

 

e. Sikap Waro' (Penuh Rasa Hormat) 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim juga mengajarkan nilai-nilai seperti sikap 

waro' atau penuh rasa hormat terhadap Allah dan sesama manusia. Santri di 

pesantren ini mencerminkan sikap ini dalam interaksi sosial mereka, yang 

mencakup menghormati guru, pembimbing, sesama santri, dan orang lain dalam 

masyarakat. 

Dalam semua bentuk perilaku ini, ketaqwaan santri tercermin dalam 

kesungguhan santri dalam menjalankan ajaran agama, komitmen santri terhadap 

nilai-nilai Islam, dan upaya santri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim berperan penting dalam membentuk landasan ketaqwaan 

ini, dan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Risalah berhasil menginternalisasi 

nilai-nilai tersebut dalam karakter religius santri. 

2. Pembentukan Sikap Kejujuran melalui Kajian Kitab Ta’lim Muta’allim 

Dalam upaya pembentukan karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar, tidak hanya sikap ketaqwaan yang 

ditekankan, tetapi juga nilai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu aspek 

fundamental dalam ajaran agama Islam dan menjadi landasan utama dalam 

membentuk karakter religius yang kuat. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim memiliki 

peran sentral dalam proses pembentukan sikap kejujuran di kalangan santri. Dalam 

bagian ini, peneliti akan menjelajahi bagaimana kajian kitab ini menjadi landasan 

utama dalam pembentukan karakter kejujuran para santri di pesantren ini. Melalu 

wawancara dengan Bapak Mahmud. MD, selaku pembina, mengemukakan bahwa: 

Kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim di pesantren ini adalah salah satu sarana 
untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada santri. Kitab ini memuat berbagai 
ajaran agama dan etika, termasuk pentingnya berbicara jujur dan menjaga 
integritas dalam segala hal. Pembina menekankan bahwa kitab ini digunakan 
sebagai panduan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, termasuk 
kejujuran, kepada santri.15 

 

15Mahmud. MD (Tahun 50), Pembina/Wakil Pimpinan Pesantren Al-Risalah Batetangnga 
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Ananda Zelina, seorang santri, menekankan bahwa  

Kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim telah membantu mereka memahami 
pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kami diajarkan bahwa 
kejujuran adalah nilai fundamental dalam Islam, dan berbohong adalah dosa 
besar. Selain itu, kami juga memahami bahwa kejujuran adalah cara untuk 
mendekatkan diri kepada Allah.16 

Dalam kehidupan sehari-hari, santri di Pondok Pesantren Al-Risalah 

diberikan kesempatan untuk menerapkan nilai kejujuran dalam berbagai konteks, 

seperti berbicara jujur kepada sesama santri, menjaga kepercayaan orang lain, dan 

berperilaku adil dalam interaksi sosial. Mereka juga diajarkan untuk menghindari 

segala bentuk penipuan atau curang, seperti dalam ujian atau dalam tindakan-

tindakan sehari-hari. 

Selain itu, santri dalam hal ini, Ananda Muh. Farhan juga menjelaskan 

bahwa: 

Pembina dan pengurus pesantren selalu memberikan nasihat dan bimbingan 
terkait pentingnya kejujuran. Kami diingatkan untuk selalu berbicara jujur, 
bahkan jika itu sulit atau merugikan mereka sendiri. Hal ini menciptakan 
lingkungan di mana kejujuran dipahami sebagai nilai yang mendalam dan 
penting dalam karakter religius santri.17 

Bentuk perilaku kejujuran yang terbentuk melalui kajian Kitab Ta'lim Al-

Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar sangat 

mendalam dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan santri. Berikut peneliti 

lebih lanjut mendeskripsikan mengenai bentuk perilaku kejujuran yang tercermin 

dalam aktivitas dan interaksi santri di pesantren ini: 

a. Berbicara Jujur 

Salah satu aspek utama kejujuran adalah berbicara jujur dalam segala 

situasi. Santri diajarkan untuk selalu mengatakan yang sebenarnya, baik dalam 

 
Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

16Zelina (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

17Muh. Farhan (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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percakapan sehari-hari maupun dalam berbicara tentang diri mereka sendiri. 

Mereka diberikan pemahaman bahwa berbohong atau menyembunyikan kebenaran 

adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 

b. Menjaga Kepercayaan Orang Lain 

Santri diajarkan untuk menjaga kepercayaan orang lain dengan berperilaku 

jujur. Ini mencakup menjaga rahasia dan informasi pribadi orang lain, serta tidak 

mengecewakan harapan orang lain dengan tindakan atau kata-kata yang tidak 

jujur. 

c. Integritas dalam Interaksi Sosial 

Kejujuran tercermin dalam interaksi sosial santri. Mereka diarahkan untuk 

berperilaku adil dan tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Ini 

menciptakan lingkungan sosial yang penuh integritas dan saling percaya. 

d. Menghindari Penipuan dan Curang 

Santri juga diajarkan untuk menghindari segala bentuk penipuan atau 

kecurangan, baik dalam ujian maupun dalam tindakan-tindakan sehari-hari. 

Mereka diberikan pemahaman bahwa tindakan seperti mencontek atau menyontek 

adalah tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip kejujuran. 

e. Nasihat dan Bimbingan 

Pembina dan pengurus pesantren memberikan nasihat dan bimbingan 

secara terus-menerus terkait pentingnya kejujuran. Santri diingatkan untuk selalu 

berbicara jujur, bahkan jika itu sulit atau merugikan mereka sendiri. Hal ini 

menciptakan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dari deskripsi ini, terlihat bahwa kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim di 

Pondok Pesantren Al-Risalah telah memainkan peran penting dalam mengajarkan 

nilai kejujuran kepada santri. Melalui pendekatan ini, santri belajar bukan hanya 
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tentang pentingnya kejujuran, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam 

berbagai aspek kehidupan, menciptakan karakter religius yang kuat yang didasari 

oleh nilai kejujuran. 

3. Pembentukan Sikap Keikhlasan melalui Kajian Kitab Ta’lim Muta’allim 

Dalam upaya pembentukan karakter religius di Pondok Pesantren Al-

Risalah, keiklasan adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan. Keiklasan 

adalah aspek penting dalam ajaran agama Islam, dan kajian Kitab Ta'lim Al-

Muta’allim memegang peranan sentral dalam memahaminya. Dalam bagian ini, 

kita akan menjelajahi bagaimana Pondok Pesantren Al-Risalah mengintegrasikan 

nilai keiklasan ke dalam pendidikan karakter religius melalui kajian kitab ini. 

Selain itu, peneliti juga akan melihat contoh konkret bagaimana santri belajar 

untuk menjadi lebih ikhlas dalam tindakan dan sikap mereka dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehubungan dengan itu, Bapak Mahmud. MD, Selaku pembina, 

mengemukakan: 

Keiklasan adalah nilai yang sangat penting dalam Islam dan harus menjadi 
bagian integral dari karakter setiap muslim, termasuk santri di pesantren ini. 
Kitab Ta'lim Al-Muta’allim digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan 
nilai-nilai ini. Dalam kajian kitab ini, terdapat pelajaran tentang pentingnya 
melaksanakan tindakan-tindakan ibadah dengan ikhlas, yaitu semata-mata 
karena Allah swt. tanpa motif atau pamrih lainnya. Pembina juga menyoroti 
pentingnya berbagi dengan sesama secara ikhlas, tanpa mengharapkan 
pengakuan atau imbalan.18 

Dalam wawancara dengan seorang santri, Ananda Muh. Farhan, ia 

menjelaskan: 

Dalam keseharian di pesantren, kami selalu diajarkan untuk melakukan 
ibadah, seperti shalat, dengan sepenuh hati dan pikiran yang khusyuk kepada 
Allah. Ini membantu kami memahami konsep ikhlas dalam beribadah.19 

Ananda Zelina, selaku santri juga memberikan contoh konkret, bahwa: 

 

18Mahmud. MD (Tahun 50), Pembina/Wakil Pimpinan Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

19Muh. Farhan (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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Kami belajar untuk menjadi lebih ikhlas dalam berbagi dengan sesama. 
Misalnya, ketika mereka mengadakan kegiatan sosial, seperti memberi 
makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kami diajarkan untuk 
melakukannya dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Kami belajar bahwa 
pahala dari perbuatan baik akan lebih besar jika dilakukan dengan niat yang 
tulus, yakni semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.20 

Dalam pembentukan karakter keikhlasan melalui kajian Kitab Ta'lim Al-

Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah, terdapat beberapa bentuk perilaku 

keikhlasan yang menjadi fokus utama dalam pendidikan karakter religius santri. 

Berdasar pada wawancara di atas berikut adalah beberapa contoh konkret perilaku 

keikhlasan yang diajarkan dan diimplementasikan di pesantren ini, yang 

dideskripsikan oleh peneliti, antara lain: 

a. Ikhlas dalam Beribadah 

Santri diajarkan untuk melakukan ibadah, seperti shalat, puasa, dan ibadah 

lainnya, dengan sepenuh hati dan khusyuk kepada Allah swt. Mereka belajar bahwa 

ibadah bukanlah sekadar rutinitas, tetapi kesempatan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah tanpa ada motif atau pamrih lainnya. Ini menciptakan perilaku 

keikhlasan dalam beribadah, di mana santri melaksanakan ibadah dengan niat yang 

tulus semata-mata untuk memenuhi kewajiban agama dan mendapatkan keridhaan 

Allah. 

b. Ikhlas dalam Berbagi 

Keikhlasan juga diajarkan dalam konteks berbagi dengan sesama. Santri 

belajar untuk memberi tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan. Misalnya, 

ketika mengadakan kegiatan sosial, seperti memberi makanan kepada orang-orang 

yang membutuhkan, mereka diajarkan untuk melakukannya dengan tulus ikhlas. 

Mereka memahami bahwa pahala dari perbuatan baik akan lebih besar jika 

dilakukan dengan niat yang murni, yakni semata-mata untuk mendekatkan diri 

kepada Allah swt. 

 

20Zelina (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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c. Ikhlas dalam Berjuan 

Dalam perjuangan mencari ilmu dan mengembangkan diri, santri diajarkan 

untuk menjalani proses ini dengan ikhlas. Mereka belajar bahwa pendidikan adalah 

salah satu bentuk ibadah, dan oleh karena itu, mereka harus bersungguh-sungguh 

dan tulus ikhlas dalam belajar. Ini menciptakan motivasi intrinsik dalam mencari 

ilmu, di mana santri tidak hanya belajar demi prestasi atau pengakuan, tetapi juga 

untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengetahuan. 

d. Ikhlas dalam Pengabdian 

Santri juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pengabdian 

kepada pesantren dan masyarakat sekitar. Mereka diajarkan untuk melaksanakan 

tugas-tugas pengabdian dengan penuh kesadaran bahwa tindakan ini adalah bagian 

dari ibadah mereka kepada Allah. Keikhlasan dalam pengabdian menciptakan 

hubungan positif antara santri dan masyarakat serta membantu mereka tumbuh 

sebagai individu yang peduli dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, karakter keikhlasan di Pondok Pesantren Al-Risalah 

dibentuk melalui berbagai bentuk perilaku seperti di atas. Kitab Ta'lim Al-

Muta’allim menjadi panduan utama dalam memahami dan mengamalkan nilai 

keikhlasan ini, menciptakan santri-satri yang menghayati nilai ini dalam setiap 

aspek kehidupan mereka. 

Oleh karena itu, melalui kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim, Pondok 

Pesantren Al-Risalah memastikan bahwa nilai keiklasan menjadi bagian integral 

dari karakter religius santri. Santri belajar untuk mengamalkan nilai ini dalam 

tindakan dan sikap sehari-hari, menciptakan karakter religius yang tulus ikhlas 

dalam beribadah dan beramal. 
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4. Pembentukan Sikap Bertanggung Jawab melalui Kajian Kitab Ta’lim 

Muta’allim 

Pembentukan karakter tanggung jawab adalah salah satu aspek penting 

dalam pendidikan karakter religius di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar. Pondok pesantren ini menjadikan kajian Kitab Ta'lim Al-

Muta’allim sebagai salah satu kajian nilai tanggung jawab kepada para santri. 

Dalam bagian ini, peneliti akan menjelajahi bagaimana Pondok Pesantren Al-

Risalah mengintegrasikan nilai tanggung jawab ke dalam karakter religius melalui 

kajian kitab ini. Selain itu, peneliti juga akan melihat bagaimana santri diberi 

kesempatan untuk bertanggung jawab dalam lingkungan pesantren. 

Wawancara dengan Bapak Ali Akbar Al-Afnadi, selaku pembina: 

Nilai tanggung jawab di pesantren ini dimulai dengan pemahaman bahwa 
setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan mereka di 
hadapan Allah swt. Kitab Ta'lim Al-Muta’allim digunakan sebagai sumber 
ajaran yang memuat berbagai konsep tanggung jawab dalam agama Islam. 
Santri diajarkan untuk memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab 
terhadap diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.21 

Bapak Abdul Gaffar Bedong, manambahkaan pernytaaanya: 

Kitab Ta'lim Al-Muta’allim mengajarkan kita tentang pentingnya 
melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, tidak hanya sebagai kewajiban 
sosial tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah swt. 
Tanggung jawab mencakup semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam 
mendidik diri, menjaga lingkungan, dan membantu sesama.22 

Santri, Ananda Ahmad Syafiq Hamdani, memberikan penjelasan bahwa: 

 Tanggung jawab diajarkan melalui tugas-tugas sehari-hari di pesantren. 
Kami bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, merawat 
tanaman, dan membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti persiapan 
makanan dan perawatan fasilitas. Ini memberikan kami kesempatan untuk 
merasakan dan menghayati nilai tanggung jawab dalam tindakan sehari-
hari.23 

 

21Ali Akbar Al-Afnadi (Tahun 31), Pembina/Sekretaris Umum Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

22Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

23Ahmad Syafiq Hamdani (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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Selain lain, Ananda Ahmad Zulqarnain Natsir, juga mengungkapkan 

bahwa: 

Dalam keseharian, santri diberi tanggung jawab dalam mengorganisir 
kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pengjian ilmu kepada santri 
junior. Ini memungkinkan kami untuk merasakan pentingnya tanggung 
jawab dalam menyebarkan ilmu agama dan mendukung rekan-rekan mereka 
dalam pengembangan spiritual.24 

Dalam upaya pembentukan karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar, nilai tanggung jawab adalah salah satu 

aspek yang sangat ditekankan. Kitab Ta'lim Al-Muta’allim memainkan peran 

sentral dalam memahaminya. Dalam wawancara dengan pembina dan santri, 

berikut peneliti mendeskripsikan beberapa bentuk perilaku tanggung jawab yang 

diajarkan dan dihayati oleh santri di pesantren ini, dengan berasar pada wawancara 

di atas, antara lain: 

a. Bertanggung Jawab terhadap Diri Sendiri 

Santri diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan 

mereka sendiri. Mereka memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan 

akan dihisab oleh Allah swt., dan oleh karena itu, mereka harus memastikan bahwa 

tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. 

b. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan 

Santri juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Ini 

mencakup merawat tanaman, menjaga fasilitas pesantren tetap bersih, dan 

menjaga ketertiban umum. Dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

mereka belajar untuk menghargai keindahan ciptaan Allah dan pentingnya 

menjaga alam. 

 

 

 

24Ahmad Zulqarnain Natsir (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 
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c. Tanggung Jawab Sosial 

Santri juga diajarkan untuk membantu sesama dengan tulus ikhlas dan 

tanpa pamrih. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial seperti memberi makanan 

kepada yang membutuhkan dan membantu sesama santri yang membutuhkan 

bantuan. Hal ini menciptakan sikap kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

d. Tanggung Jawab dalam Kegiatan Keagamaan 

Santri diberi tanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan keagamaan 

seperti pengajian dan pengalihan ilmu kepada santri junior. Hal ini memungkinkan 

mereka untuk merasakan pentingnya bertanggung jawab dalam menyebarkan ilmu 

agama dan membantu rekan-rekan mereka dalam pengembangan spiritual. 

e. Tanggung Jawab dalam Belajar 

Santri diajarkan untuk menjadi tanggung jawab dalam belajar dan 

mendidik diri sendiri. Mereka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk 

pengembangan diri dan umat, dan oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan 

waktu dan kesempatan belajar dengan baik. 

Dengan menginternalisasi nilai tanggung jawab ini dalam berbagai aspek 

kehidupan, santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar 

membentuk karakter yang bertanggung jawab, baik terhadap diri mereka sendiri, 

sesama, maupun Allah swt. Ini adalah bagian penting dari pendidikan karakter 

religius yang diterapkan di pesantren ini. 

Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Risalah memastikan bahwa santri 

memahami nilai tanggung jawab melalui kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim dan 

memberi mereka kesempatan praktis untuk bertanggung jawab dalam berbagai 

aspek kehidupan pesantren. Ini membantu dalam pembentukan karakter religius 

yang kuat di kalangan santri. 
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Berangkat dari pembahasan yang telah dijelaskan bagaimana Pondok 

Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar membentuk karakter religius 

santri melalui kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim. Kitab ini menjadi salah satu 

tama dalam pengembangan sikap ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung 

jawab di kalangan santri. Berdasarkan wawancara dengan pengurus, pembimbing, 

dan santri, kita dapat menyimpulkan bahwa kajian kitab ini memiliki peran sentral 

dalam membentuk karakter religius yang mendalam. 

Sikap ketaqwaan tercermin dalam partisipasi aktif santri dalam ibadah, 

kepemilikan terhadap ajaran agama, pelaksanaan ibadah sunnah, dan kesungguhan 

dalam beragama. Kejujuran tercermin dalam perilaku berbicara jujur, menjaga 

kepercayaan orang lain, integritas dalam interaksi sosial, menghindari penipuan, 

dan nasihat tentang kejujuran. Keikhlasan tercermin dalam ikhlas dalam 

beribadah, berbagi dengan tulus ikhlas, kesungguhan dalam berjuang mencari ilmu, 

dan pengabdian dengan niat yang murni. Tanggung jawab tercermin dalam 

tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, tanggung jawab sosial, 

tanggung jawab dalam kegiatan keagamaan, dan tanggung jawab dalam belajar. 

Kitab Ta'lim Al-Muta’allim menjadi panduan praktis dalam 

mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari santri. Hal ini 

menciptakan karakter religius yang mendalam dan kuat di kalangan santri, yang 

tercermin dalam perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan. 

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar telah berhasil 

menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan karakter religius yang 

kuat di kalangan santri. Melalui kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim, santri-satri 

menjadi individu yang taat beragama, jujur, tulus, dan bertanggung jawab dalam 

tindakan sehari-hari.  
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C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter religius santri 

melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar 

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar telah 

menjalankan peran penting dalam membentuk karakter religius santri melalui 

kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Namun, seperti dalam banyak proses 

pendidikan karakter, ada faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 

memengaruhi kesuksesan dari upaya ini. Dalam narasi ini, kami akan menjelajahi 

faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam pembentukan 

karakter religius santri melalui kajian kitab ini di Pondok Pesantren Al-Risalah. 

Faktor-faktor pendukung merupakan elemen-elemen yang membantu dan 

memfasilitasi proses pembentukan karakter religius. Ini adalah faktor-faktor yang 

mendukung dan memperkuat usaha para santri dan pengurus pesantren dalam 

mencapai tujuan pendidikan karakter. Di sisi lain, faktor-faktor penghambat 

adalah halangan-halangan yang bisa menghalangi atau mengurangi efektivitas 

upaya pembentukan karakter religius. 

1. Faktor Pendukung dalam Pembentukan Karakter Religius Santri melalui 

kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

a. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim sebagai Sumber Pengetahuan 

Dalam proses pembentukan karakter religius santri di Pondok Pesantren 

Al-Risalah, peran kitab Ta’lim Al-Muta’allim sangatlah penting. Kitab ini bukan 

sekadar teks, melainkan menjadi sumber pengetahuan yang mendalam bagi para 

santri. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim memberikan landasan teoretis dan praktis yang 

kuat dalam pemahaman agama Islam, sehingga menjadi faktor pendukung utama 

dalam pembentukan karakter religius santri. 
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Kitab ini menjadi pedoman yang kaya akan ajaran agama dan etika, yang 

membantu santri dalam meresapi nilai-nilai Islam secara mendalam. Dalam narasi 

ini, akan menjelajahi bagaimana kitab Ta’lim Al-Muta’allim menjadi sebuah 

sumber yang sangat berharga dalam membantu para santri memahami dan 

meresapi ajaran Islam, serta bagaimana hal ini membantu membentuk karakter 

religius mereka. Kami akan mengungkapkan peran penting kitab ini dalam 

menanamkan nilai-nilai agama dan etika, serta bagaimana kitab ini berperan 

sebagai pijakan kokoh dalam perjalanan menuju pembentukan karakter religius 

yang kuat di Pondok Pesantren Al-Risalah. 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim menjadi faktor pendukung utama karena 

memberikan landasan teoretis dan praktis dalam pemahaman agama Islam. Kitab 

ini menyediakan pedoman yang kaya akan ajaran agama dan etika, yang membantu 

santri dalam memahami nilai-nilai Islam secara mendalam. 

Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Abdul Gaffar Bedong, 

dengan tegas menyatakan bahwa:  

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim memiliki peran sentral dalam membentuk 
karakter religius santri di pesantren.25 

Dalam wawancara, Bapak Ali Akbar Al-Afnadi, menjelaskan: 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim adalah sumber pengetahuan yang sangat 
penting bagi santri kami. Di dalamnya terkandung berbagai ajaran agama 
dan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh. Kitab ini menjadi landasan 
utama bagi pemahaman agama dan etika di pesantren ini. Santri kami tidak 
hanya diajarkan teori agama, tetapi juga bagaimana mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Kitab ini memberikan pedoman yang kuat bagi 
mereka untuk memahami nilai-nilai Islam secara mendalam.26 

Pembina juga menekankan pentingnya Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

sebagai panduan praktis dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada 

 

25Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

26Ali Akbar Al-Afnadi (Tahun 31), Pembina/Sekretaris Umum Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 
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santri. Dengan kitab ini, santri dapat mengkaji ajaran agama dengan lebih dalam 

dan mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. 

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa santri juga mencerminkan 

pentingnya Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dalam pembentukan karakter religius. 

Ananda Zelina, salah seorang santri, menjelaskan: 

Kami diajarkan untuk mendalami Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dengan 
sungguh-sungguh. Kitab ini membantu kami memahami konsep kepercayaan 
pada Tuhan, praktik tawakal, kebersihan, kasih sayang, serta sikap waro' 
atau penuh rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini tidak hanya 
menjadi materi kajian rutin, tetapi juga pedoman dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari dengan penuh kesadaran akan ajaran agama.27 

Santri lainnya juga menyampaikan pandangan serupa. Ananda M. Ali 

Alamsyah, menjelaskan: 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim membantu kami memahami konsep kejujuran 
dalam Islam. Kami diajarkan bahwa berbohong adalah dosa besar dan bahwa 
kejujuran adalah nilai yang sangat penting. Kitab ini memberikan landasan 
kuat dalam memahami dan menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan 
kami sehari-hari.28 

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa Kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

memiliki peran penting dalam membimbing para santri untuk menjadi individu 

yang taat beragama, jujur, tulus, dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka 

sehari-hari. Kitab ini bukan sekadar sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi 

panduan praktis yang membantu santri dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan mereka, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial sehari-hari. 

Dengan keterlibatan aktif dalam memahami dan menerapkan isi kitab ini, santri di 

Pondok Pesantren Al-Risalah berhasil membentuk karakter religius yang 

mendalam dan penuh ketaqwaan serta kejujuran. 

 

 

27Zelina (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

28M. Ali Alamsyah (Tahun 16), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 05 Agustus 2023 
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b. Keterlibatan Pembina dan Pengurus Pesantren 

Salah satu faktor pendukung yang membentuk karakter religius santri 

adalah keterlibatan aktif pembina dan pengurus pesantren. Pembina dan pengurus 

pesantren memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam memberikan 

bimbingan, nasihat, dan teladan kepada santri.  

Dalam hal ini, akan lebih mendalam membahas peran keterlibatan pembina 

dan pengurus pesantren sebagai faktor pendukung dalam pembentukan karakter 

religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Faktor ini tidak hanya 

memengaruhi pemahaman santri terhadap agama Islam, tetapi juga cara mereka 

menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan ajaran agama. 

Pengetahuan, bimbingan, dan teladan yang diberikan oleh pembina dan pengurus 

pesantren membentuk dasar yang kokoh bagi santri untuk tumbuh menjadi 

individu yang taat beragama dan memiliki karakter religius yang kuat. Dalam 

konteks ini, mari kita eksplorasi lebih lanjut bagaimana keterlibatan aktif pembina 

dan pengurus pesantren memainkan peran kunci dalam mendukung pembentukan 

karakter religius santri di pondok pesantren. 

Hasil Wawancara dengan Pembina dan Santri tentang Peran Keterlibatan 

Pembina dan Pengurus Pesantren dalam Pembentukan Karakter Religius Santri: 

Wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Ali 

Akbar Al-Afnadi: 

Peran pembina dan pengurus pesantren adalah kunci dalam membentuk 
karakter religius santri kami. Kami berusaha memberikan teladan yang kuat 
kepada mereka dalam hal kehidupan beragama dan etika. Kitab Ta’lim Al-
Muta’allim menjadi alat untuk memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang Islam, dan kami berperan sebagai fasilitator utama dalam 
proses tersebut. Kami memberikan nasihat, bimbingan, dan berdiskusi 
bersama santri untuk memastikan mereka memahami dan menerapkan nilai-
nilai yang terkandung dalam kitab tersebut.29 

 

29Ali Akbar Al-Afnadi (Tahun 31), Pembina/Sekretaris Umum Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 
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Lebih lanjut, Bapak Mahmud. MD, mengemukakan 

Kami memiliki program pendidikan yang terstruktur dan konsisten. Selain 
pengajaran rutin dari kitab Ta’lim Al-Muta’allim, kami juga 
menyelenggarakan diskusi kelompok dan ceramah yang membahas nilai-
nilai agama. Kami juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan 
santri secara individu. Jika ada kekurangan dalam pemahaman atau praktik 
agama, kami memberikan perhatian khusus dan bimbingan tambahan.30 

Adapun wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Risalah, Ananda 

M. Farid Wajdi, mengemukakan: 

Pembina kami adalah contoh nyata bagaimana menjalani hidup sebagai 
seorang Muslim yang taat. Mereka memberikan nasihat dan panduan tentang 
bagaimana menghubungkan teori yang kami pelajari dalam kitab dengan 
praktik sehari-hari. Mereka selalu siap menjawab pertanyaan dan 
memberikan klarifikasi jika kami memiliki ketidakpahaman.31 

Lanjut, santri lain mengemukaka, Ananda Zelina: 

Kami juga memiliki diskusi kelompok bersama pembina dan pengurus 
pesantren. Ini membantu kami berbicara tentang bagaimana nilai-nilai 
agama dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pembina kami 
tidak hanya menjadi guru, tetapi juga teman yang mendukung kami dalam 
perjalanan keagamaan kami.32 

Dari hasil wawancara ini, peran aktif pembina dan pengurus pesantren 

dalam memberikan nasihat, bimbingan, dan teladan yang kuat mendukung proses 

pembentukan karakter religius, sehingga terlihat jelas bahwa peran keterlibatan 

pembina dan pengurus pesantren, bersama dengan kitab Ta’lim Al-Muta’allim, 

menjadi faktor pendukung dalam pembentukan karakter religius santri. Pembina 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam dan nilai-

nilai etika, serta membantu santri mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam kombinasi, faktor-faktor ini membantu santri tumbuh sebagai individu 

yang taat beragama dan memiliki karakter religius yang kokoh. 

 

30Mahmud. MD (Tahun 50), Pembina/Wakil Pimpinan Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

31M. Farid Wajdi (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 

32Zelina (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 



83 

 

 

 

c. Keterlibatan Pembina dan Pengurus Pesantren 

Lingkungan pesantren yang imersif memiliki peran penting dalam 

pembentukan karakter religius santri. Seiring dengan pengkajian kitab Ta’lim Al-

Muta’allim, lingkungan di pesantren menjadi faktor pendukung utama yang 

menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual santri. Dalam 

naskah ini, kami akan menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana lingkungan 

pesantren yang imersif memainkan peran sentral dalam membentuk karakter 

religius santri. Selain itu, peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan 

pembina dan santri yang merinci pengaruh positif dari lingkungan pesantren yang 

imersif ini dalam proses pembentukan karakter religius. 

Adapun hasil wawancara dengan pembina dan santri mengenai faktor 

pendukung dalam pembentukan karakter religius santri melalui lingkungan 

pesantren yang imersif adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Abdul 

Gaffar Bedong: 

Lingkungan pesantren yang imersif adalah salah satu aspek yang sangat 
penting dalam pembentukan karakter religius santri. Di pesantren kami, 
kami menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai agama dan etika 
secara konsisten. Santri tinggal bersama dan saling mendukung dalam 
memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka tidak hanya belajar teori, 
tetapi juga melihat bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.33 

Santri bernama Ananda Muh. Farhan, menjelaskan bagaimana lingkungan 

pesantren yang imersif memengaruhi pembentukan karakter religiusnya: 

Kami tinggal bersama dengan santri lain, dan ini menciptakan ikatan yang 
erat di antara kami. Kami selalu beribadah bersama, mengikuti kegiatan 
keagamaan bersama, dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas 
keagamaan. Lingkungan ini memotivasi kami untuk menjadi lebih baik 

 

33Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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dalam ibadah kami. Saya selalu merasa didukung oleh teman-teman 
sebayaku untuk menjalani kehidupan yang lebih religius.34 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami, bahwa lingkungan pesantren 

yang imersif ini, santri memiliki kesempatan untuk merasakan secara langsung 

nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan hal ini 

mendukung proses pembentukan karakter religius dengan efektif. 

d. Pemberian Tugas dan Tanggung Jawab 

Pemberian tugas dan tanggung jawab kepada santri merupakan salah satu 

faktor pendukung krusial dalam pembentukan karakter religius di lingkungan 

pesantren. Ini adalah aspek penting yang membantu santri merasakan dan 

memahami betapa pentingnya tanggung jawab dalam tindakan mereka sehari-hari. 

Dalam narasi berikut, akan dijelaskan bagaimana pemberian tugas ini menjadi 

elemen kunci dalam membentuk karakter religius santri di pesantren. 

Hasil wawancara dengan Pembina Pesantren Al-Risalah, Bapak ....: 

Dalam wawancara dengan Bapak Mahmud. MD, beliau menjelaskan 

pentingnya pemberian tugas dan tanggung jawab kepada santri dalam 

pembentukan karakter religius. Beliau menyatakan,  

"Kami percaya bahwa memberikan tanggung jawab kepada santri adalah 
cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan 
ketaatan kepada mereka. Santri kami diberi tugas-tugas sehari-hari seperti 
menjaga kebersihan pesantren, merawat fasilitas, dan mengatur jadwal 
kegiatan. Ini tidak hanya membantu mereka merasakan pentingnya kerja 
keras dan kedisiplinan, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa setiap 
tindakan mereka memiliki dampak, baik secara pribadi maupun dalam 
masyarakat.35 

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa santri juga mencerminkan 

pengaruh positif dari pemberian tugas dan tanggung jawab. Ananda Ahmad 

Zulqarnain Natsir, salah seorang santri, menyatakan,  

 

34Muh. Farhan (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 

35Mahmud. MD (Tahun 50), Pembina/Wakil Pimpinan Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 
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Ketika kami diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan 
keteraturan pesantren, kami merasa bahwa kami adalah bagian penting dari 
komunitas ini. Hal ini juga membuat kami merasa lebih bertanggung jawab 
atas lingkungan tempat kami tinggal. Ini mengajarkan kami untuk berperan 
aktif dalam menjaga kebersihan fisik dan spiritual kami.36 

Dengan demikian, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada santri 

bukan hanya sekadar tindakan rutin di pesantren, tetapi juga merupakan salah satu 

faktor pendukung utama dalam membentuk karakter religius santri, mengajarkan 

nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, disiplin, dan ketaatan dalam menjalani 

kehidupan beragama. 

e. Penghargaan terhadap Kejujuran dan Ketaqwaan 

Penghargaan terhadap Kejujuran dan Ketaqwaan merupakan salah satu 

faktor pendukung yang penting dalam pembentukan karakter religius santri di 

pesantren. Dalam lingkungan pendidikan agama seperti pesantren, penting untuk 

menciptakan budaya yang mendorong dan menghargai perilaku positif yang 

berlandaskan nilai-nilai agama. 

Penghargaan yang diberikan kepada santri yang menunjukkan kejujuran 

dan ketaqwaan menciptakan insentif positif bagi mereka untuk terus 

mempertahankan perilaku yang baik. Ini juga membantu menciptakan suasana 

yang kondusif untuk pengembangan karakter religius yang mendalam. 

Dalam narasi selanjutnya, peneliti akan menjelajahi lebih jauh bagaimana 

penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan berperan dalam membentuk 

karakter santri, serta hasil wawancara dengan pembina dan santri yang melihat 

dampak positif dari faktor ini dalam konteks pesantren Al-Risalah di Batetangnga 

Polewali Mandar. 

Hasil wawancara dengan pembina dan santri mengenai faktor pendukung 

"Penghargaan terhadap Kejujuran dan Ketaqwaan" dalam pembentukan karakter 

 

36Ahmad Zulqarnain Natsir (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 07 Agustus 2023 



86 

 

 

religius santri di Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar adalah 

sebagai berikut: 

Bapak Ali Akbar Al-Afnadi, pembina Pesantren Al-Risalah, dengan tegas 

menyatakan peran penting penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan dalam 

pembentukan karakter santri. Beliau menjelaskan: 

Penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan adalah salah satu pilar moral 
di pesantren kami. Kami sangat menghargai dan memberikan pengakuan 
kepada santri yang menunjukkan perilaku kejujuran dan ketaqwaan dalam 
kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya sekadar penghargaan formal, tetapi 
juga bentuk apresiasi atas komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama. 
Ketika santri mendapatkan penghargaan, ini memberikan dorongan positif 
bagi mereka untuk terus berusaha mempertahankan perilaku baik tersebut.37 

Beliau menekankan bahwa penghargaan tersebut mencakup pengakuan dari 

para pembina dan pengurus pesantren serta penghargaan dalam bentuk dorongan 

moral dan nasihat. Ini membantu santri merasa dihargai dan didukung dalam 

perjalanan pembentukan karakter mereka. 

Salah satu santri, Ananda M. Ali Alamsyah, juga berbagi pengalamannya 

tentang penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan di pesantren. Ananda 

menjelaskan: 

Di pesantren ini, jika kami menunjukkan perilaku kejujuran dan ketaqwaan, 
kami sering mendapatkan pujian dan apresiasi dari pembina dan pengurus. 
Ini membuat kami merasa bangga dengan perilaku kami yang sesuai dengan 
ajaran agama. Kami juga mendapatkan nasihat dari para pembina tentang 
bagaimana meningkatkan ketaqwaan kami. Jadi, ini bukan hanya tentang 
penghargaan materi, tetapi juga dukungan moral yang sangat berarti bagi 
kami.38 

Ananda menekankan bahwa penghargaan tersebut telah membantu 

mengukuhkan keyakinan dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama dan 

memotivasi mereka untuk terus berusaha menjadi lebih baik dalam praktik agama 

sehari-hari. 

 

37Ali Akbar Al-Afnadi (Tahun 31), Pembina/Sekretaris Umum Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 

38M. Ali Alamsyah (Tahun 16), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 05 Agustus 2023 
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Melalui hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penghargaan 

terhadap kejujuran dan ketaqwaan adalah faktor penting dalam membentuk 

karakter religius santri di Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar. 

Penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai sarana 

untuk memberikan dorongan dan dukungan bagi santri dalam menjalani perjalanan 

keagamaan mereka. 

Dari uraian di atas, telah dibahas beberapa faktor pendukung yang sangat 

penting dalam pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim 

Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar. 

Pertama, kitab Ta’lim Al-Muta’allim menjadi salah satu faktor pendukung 

utama karena memberikan landasan teoretis dan praktis yang kuat dalam 

pemahaman agama Islam. Kitab ini bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, 

tetapi juga panduan praktis bagi santri dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembina dan pengurus pesantren dengan tegas 

menegaskan peran sentral kitab ini dalam membentuk karakter religius santri. 

Kedua, keterlibatan aktif pembina dan pengurus pesantren juga menjadi 

faktor pendukung yang krusial. Mereka memberikan bimbingan, nasihat, dan 

teladan yang kuat kepada santri. Dalam diskusi kelompok dan ceramah, pembina 

dan pengurus pesantren membantu santri menghubungkan teori agama dengan 

praktik sehari-hari, membentuk dasar yang kokoh bagi pemahaman agama dan 

etika. 

Ketiga, lingkungan pesantren yang imersif menciptakan suasana yang 

mendukung pembentukan karakter religius santri. Di pesantren, santri tinggal 

bersama, beribadah bersama, dan mengikuti aktivitas keagamaan bersama, yang 

memungkinkan mereka merasakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 
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Keempat, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada santri merupakan 

faktor penting dalam pembentukan karakter religius. Ini mengajarkan mereka 

tentang tanggung jawab, disiplin, dan ketaatan, serta membuat mereka merasa 

sebagai bagian penting dari komunitas pesantren. 

Terakhir, penghargaan terhadap kejujuran dan ketaqwaan menciptakan 

insentif positif bagi santri untuk mempertahankan perilaku positif berlandaskan 

nilai-nilai agama. 

Semua faktor ini bekerja secara bersama-sama untuk membantu santri di 

Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar, tumbuh menjadi 

individu yang taat beragama, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki karakter 

religius yang mendalam. Dengan demikian, pembentukan karakter religius santri 

menjadi sebuah perjalanan yang kokoh dan mendalam di bawah bimbingan kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim dan peran keterlibatan aktif pembina dan pengurus 

pesantren serta dukungan lingkungan pesantren yang imersif dan penghargaan 

terhadap nilai-nilai agama. Semua ini membantu santri menjadi individu yang kuat 

secara spiritual dan memiliki komitmen yang kokoh terhadap nilai-nilai Islam. 

2. Faktor penghambat dalam Pembentukan Karakter Religius Santri melalui 

kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

Pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-

Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar, 

adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah faktor pendukung, sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya. Namun, seperti halnya dalam setiap perjalanan 

pembentukan karakter, ada juga faktor penghambat yang dapat menghalangi 

proses tersebut. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi beberapa faktor 

penghambat yang mungkin muncul dalam upaya membentuk karakter religius 

santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Melalui pemahaman dan 
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identifikasi faktor-faktor penghambat ini, kita dapat lebih memahami tantangan 

yang dihadapi para pembina dan santri dalam mencapai tujuan pembentukan 

karakter yang religius di pesantren ini. 

Saat mewawancarai pembina dan beberapa santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah, Batetangnga Polewali Mandar, kami mengeksplorasi faktor-faktor 

penghambat yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter religius santri 

melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Berikut adalah hasil wawancara yang 

mencerminkan faktor-faktor penghambat tersebut: 

a. Tantangan Sosial dan Pengaruh Luar 

Salah satu faktor penghambat yang dapat memengaruhi pembentukan 

karakter religius santri adalah tantangan sosial dan pengaruh luar pesantren. 

Meskipun pesantren menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan 

karakter religius, santri sering kali dihadapkan pada dunia luar yang beragam, yang 

dapat membawa pengaruh negatif yang mengganggu perjalanan santri dalam 

mengembangkan karakter religius yang kuat. 

Tantangan sosial ini dapat berupa tekanan dari teman sebaya di luar 

pesantren yang mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda, godaan untuk terlibat 

dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, atau tuntutan dunia modern 

yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai agama. 

Dalam narasi selanjutnya, peneliti akan mengeksplorasi lebih dalam 

tentang bagaimana tantangan sosial dan pengaruh luar pesantren dapat menjadi 

faktor penghambat dalam pembentukan karakter religius santri, serta bagaimana 

pesantren dan pembina menghadapinya. Selain itu, hasil wawancara dengan 

pembina dan santri akan memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan ini 

memengaruhi proses pembentukan karakter religius. 
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Hasil wawancara dengan pembina dan santri mengenai faktor penghambat 

"Tantangan Sosial dan Pengaruh Luar" dalam pembentukan karakter religius santri 

di Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Abdul 

Gaffar Bedong: 

Dalam wawancara ini, Bapak Abdul Gaffar Bedong, membahas bagaimana 

tantangan sosial dan pengaruh luar pesantren dapat menjadi penghambat dalam 

pembentukan karakter religius santri. Beliau menyatakan, 

Kami menyadari bahwa santri kami seringkali dihadapkan pada tekanan dari 
lingkungan luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang kami 
ajarkan di pesantren. Beberapa di antara mereka mungkin memiliki teman 
sebaya di luar yang mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai yang 
bertentangan dengan ajaran agama. Kami juga menyadari bahwa pengaruh 
media sosial dan budaya pop modern dapat menjadi tantangan yang serius 
dalam menghadapi pembentukan karakter religius.39 

Bapak Abdul Gaffar Bedong menjelaskan bahwa sebagai pembina, mereka 

berusaha untuk terus memahami perubahan sosial dan tren yang mungkin 

memengaruhi santri. Mereka juga berperan sebagai penasehat yang membantu 

santri menghadapi tekanan dan pengaruh luar dengan memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang ajaran agama Islam. 

Hasil wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Al-Risalah, Ananda 

Ahmad Syafiq Hamdani: 

Ananda Ahmad Syafiq Hamdani, salah seorang santri, berbicara tentang 

pengalaman pribadinya dalam menghadapi tantangan sosial dan pengaruh luar. Dia 

menjelaskan, 

Ketika kami pulang ke rumah selama liburan, kami sering merasa berada 
dalam dilema. Teman-teman di luar pesantren kami memiliki gaya hidup 
yang berbeda dan sering mengajak kami untuk ikut serta dalam aktivitas 

 

39Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini membuat kami merasa tertekan 
dan kadang-kadang bingung bagaimana harus menghadapinya.40 

Ananda juga mengungkapkan bahwa pesantren memberikan mereka 

pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama, tetapi tantangan sosial di luar 

pesantren tetap merupakan penghambat dalam menjaga karakter religius yang 

konsisten. 

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa tantangan sosial dan pengaruh luar 

pesantren dapat menjadi faktor penghambat dalam pembentukan karakter religius 

santri. Santri seringkali dihadapkan pada tekanan dan godaan dari lingkungan luar 

yang berbeda dengan nilai-nilai yang mereka pelajari di pesantren. Meskipun 

pesantren berusaha untuk memberikan pemahaman yang kuat, santri tetap perlu 

mendapatkan dukungan dan bimbingan ekstra dalam menghadapi tantangan ini 

untuk mempertahankan karakter religius yang kokoh. 

b. Kendala dalam Pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim  

Faktor penghambat dalam pembentukan karakter religius santri sering kali 

muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu kendala yang signifikan adalah 

"Kendala dalam Pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim." Kitab ini menjadi 

sumber pengetahuan utama dalam pesantren, namun kompleksitasnya bisa 

menjadi tantangan bagi beberapa santri dalam memahaminya. Dalam narasi ini, 

kita akan menyelami lebih dalam mengenai bagaimana kendala dalam memahami 

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dapat menghambat proses pembentukan karakter 

religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar. 

Peneliti juga akan mengungkap bagaimana pembina dan pengurus pesantren 

berupaya mengatasi tantangan ini untuk memastikan pembentukan karakter 

religius yang efektif. Selain itu, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan 

 

40Ahmad Syafiq Hamdani (Tahun 18), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 

Mandar, Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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pembina dan santri yang membagikan pengalaman mereka terkait kendala dalam 

pemahaman kitab ini dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. 

Hasil wawancara dengan pembina dan santri mengenai faktor penghambat 

"Kendala dalam Pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim" dalam pembentukan 

karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali 

Mandar adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Ahmad: 

Bapak Ali Akbar Al-Afnadi, pembina Pesantren Al-Risalah, mengakui 

bahwa Kitab Ta’lim Al-Muta’allim memiliki konten yang cukup mendalam dan 

kompleks, yang mungkin sulit dipahami oleh beberapa santri, terutama mereka 

yang baru mengenal ilmu agama Islam. Beliau menjelaskan upaya yang telah 

dilakukan oleh pesantren untuk mengatasi kendala ini: 

Kami memahami bahwa tidak semua santri memiliki tingkat pemahaman 
yang sama terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, kami berupaya untuk 
memberikan bimbingan yang lebih mendalam kepada santri yang mengalami 
kesulitan dalam memahami isi Kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Kami 
mengadakan sesi tanya jawab, kelompok diskusi kecil, dan tutoran tambahan 
untuk mereka yang memerlukannya. Tujuannya adalah untuk memastikan 
bahwa semua santri dapat meresapi dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 
tersebut dengan baik.41 

Bapak Ali Akbar Al-Afnadi juga menambahkan bahwa pembina berperan 

sebagai fasilitator dan pendorong bagi santri yang mengalami kesulitan. Mereka 

selalu siap membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul selama 

proses pembelajaran kitab ini. 

Ananda Muh. Farhan, seorang santri di Pondok Pesantren Al-Risalah, 

berbicara tentang pengalamannya menghadapi kendala dalam pemahaman Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim: 

Awalnya, saya merasa kesulitan dalam memahami beberapa konsep yang ada 
dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Terkadang, bahasanya cukup klasik dan 
memerlukan penafsiran yang mendalam. Namun, pembina kami selalu 

 

41Ali Akbar Al-Afnadi (Tahun 31), Pembina/Sekretaris Umum Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 02 Agustus 2023 
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membantu kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan 
penjelasan tambahan jika kami mengalami kesulitan. Saya juga mengikuti 
kelompok diskusi yang sangat membantu dalam memahami konten kitab 
tersebut.42 

Ananda juga menekankan bahwa proses pembelajaran ini membutuhkan 

kesabaran dan usaha yang konsisten dari santri. Namun, dengan dukungan pembina 

dan upaya pribadi, mereka dapat mengatasi kendala pemahaman dan terus 

memperdalam pengetahuan mereka tentang ajaran agama. 

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dapat menjadi faktor penghambat dalam 

pembentukan karakter religius santri. Namun, upaya yang dilakukan oleh 

pesantren, pembina, dan santri sendiri dalam mengatasi kendala ini menunjukkan 

komitmen yang kuat dalam memastikan pemahaman dan praktik agama yang lebih 

baik. Kitab ini tetap menjadi sumber yang berharga dalam pembentukan karakter 

religius santri, dengan pemahaman yang mendalam sebagai tujuannya. 

c. Resistensi Terhadap Perubahan 

Resistensi terhadap perubahan. Bagi beberapa santri, perubahan pola pikir 

dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menginternalisasi ajaran agama dapat 

menjadi tantangan yang signifikan. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi lebih 

lanjut bagaimana resistensi terhadap perubahan dapat menghambat pembentukan 

karakter religius santri dan bagaimana pesantren mengatasi tantangan ini melalui 

wawancara dengan pembina dan santri yang memiliki pengalaman yang relevan. 

Mari kita simak bagaimana resistensi terhadap perubahan menjadi faktor 

penghambat dalam pembentukan karakter religius santri, dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala ini di lingkungan pesantren ini. 

 

42Muh. Farhan (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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Hasil wawancara dengan pembina dan santri mengenai faktor penghambat 

Resistensi Terhadap Perubahan dalam pembentukan karakter religius santri di 

Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Al-Risalah, Bapak Abdul 

Gaffar Bedong: 

Bapak Abdul Gaffar Bedong menjelaskan bahwa resistensi terhadap 

perubahan adalah salah satu tantangan yang mereka temui dalam membentuk 

karakter religius santri. Beliau menyatakan:  

Kami sadar bahwa perubahan adalah bagian penting dalam proses 
pembentukan karakter religius. Namun, tidak semua santri merespons 
perubahan dengan cepat atau positif. Beberapa dari mereka mungkin merasa 
nyaman dengan pola pikir atau perilaku yang sudah ada sebelumnya.43 

Beliau menekankan pentingnya pendekatan yang sabar dan pengertian 

dalam membantu santri mengatasi resistensi terhadap perubahan. Bapak Abdul 

Gaffar Bedong, menuturkan:  

Kami berusaha mendengarkan dan memahami ketakutan atau 
ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan santri terkait dengan perubahan 
dalam nilai-nilai atau pola pikir. Kemudian, kami memberikan penjelasan 
yang lebih mendalam tentang bagaimana perubahan tersebut mendukung 
pembentukan karakter religius yang lebih baik.44 

Hasil wawancara dengan beberapa santri juga memberikan perspektif yang 

berharga: 

Salah satu santri, Ananda Zelina, berbagi pengalaman tentang resistensi 

awal terhadap perubahan dalam pemahaman agamanya. Ananda mengatakan: 

Awalnya, saya merasa sulit untuk menerima beberapa ajaran agama yang 
berbeda dengan apa yang saya pahami sebelumnya. Saya merasa seperti 
harus mengubah pola pikir saya secara drastis, dan itu agak menakutkan.45 

 

43Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

44Abdul Gaffar Bedong (Tahun 44), Pembina dan Pendiri Yayasan Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar, Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 

45Zelina (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 01 Agustus 2023 
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Namun, Ananda Muh. Farhan, juga menyatakan bahwa dukungan pembina 

dan teman-teman santri sangat membantunya.  

Pembina kami memberikan penjelasan yang sangat baik dan teman-teman 
saya juga membantu dengan diskusi dan pertukaran ide. Kami mendukung 
satu sama lain dalam proses ini, dan itu membuat perubahan menjadi lebih 
mudah diterima.46 

Pembina dan pengurus pesantren bekerja keras untuk membantu santri 

mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan pendekatan yang penuh empati 

dan pendidikan yang mendalam. Mereka membimbing santri untuk lebih 

memahami ajaran agama, menjelaskan alasannya, dan memberikan dukungan 

moral dalam proses perubahan. Dengan demikian, resistensi terhadap perubahan, 

meskipun merupakan faktor penghambat, dapat diatasi melalui pendekatan yang 

tepat dan dukungan komunitas yang kuat. 

Berdasarkan wawancara di atas peneliti melihat bahwa resistensi terhadap 

perubahan adalah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pembentukan 

karakter religius santri. Namun, dengan pendekatan yang bijaksana dan dukungan 

yang kuat dari pembina dan komunitas pesantren, banyak santri dapat mengatasi 

resistensi ini dan mengembangkan karakter religius yang lebih kuat. 

Dalam perjalanan pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah, Batetangnga Polewali 

Mandar, telah menjelajahi berbagai faktor penghambat yang dapat menghadang 

proses ini. Faktor-faktor tersebut termasuk tantangan sosial dan pengaruh luar 

pesantren, kendala dalam pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, dan resistensi 

terhadap perubahan. 

Meskipun faktor-faktor penghambat ini dapat menjadi tantangan serius, 

peneliti juga telah melihat bagaimana pesantren, pembina, dan santri bekerja sama 

 

46Muh. Farhan (Tahun 17), Santri Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

Wawancara, Polman, 08 Agustus 2023 
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untuk mengatasinya. Pendekatan yang bijaksana, pemahaman yang mendalam 

tentang nilai-nilai agama, dukungan komunitas yang kuat, dan kerja sama antara 

santri dan pembina telah menjadi kunci dalam mengatasi penghambat-penghambat 

ini. 

Sebagai hasil dari upaya bersama ini, banyak santri di Pondok Pesantren 

Al-Risalah dapat mengatasi tantangan sosial, mengelola ketidakstabilan internal, 

memahami dengan lebih baik Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, dan akhirnya, 

membuka diri terhadap perubahan yang mendukung pembentukan karakter religius 

yang lebih kuat. Proses ini adalah bukti komitmen dan dedikasi dalam membentuk 

individu yang memiliki karakter religius yang kuat dan menjadi bagian yang 

berharga dalam masyarakat. 

Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini, Pesantren Al-Risalah 

terus berusaha untuk memperbaiki pendekatan mereka dan memberikan dukungan 

yang lebih baik kepada santri dalam perjalanan mereka menuju pembentukan 

karakter religius yang kokoh. Dalam upaya ini, pesentren berharap dapat 

melahirkan generasi santri yang mampu menjadi teladan dalam nilai-nilai agama, 

moralitas, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka serta memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat luas. 

Pada akhirnya, penggabungan pemahaman akan faktor penghambat dengan 

upaya nyata untuk mengatasinya adalah langkah yang penting dalam memajukan 

pembentukan karakter religius santri dan mencapai tujuan pesantren dalam 

mendidik generasi yang kuat secara moral dan spiritual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Karakter religius santri di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar, tercermin dalam beberapa aspek, meliputi: sikap 

ketaqwaan, kejujuran, keikhlasan, dan bertanggung jawab, yang bertujuan 

menciptakan santri yang memiliki fondasi yang kuat dalam menjalani 

kehidupan beragama. Santri memahami bahwa karakter religius bukan hanya 

tentang tindakan lahiriah, tetapi juga tentang niat yang tulus dan 

kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pondok Pesantren Al-

Risalah Batetangnga Polewali Mandar berperan penting dalam membimbing 

santri menuju puncak karakter religius yang mendalam dan makin kuat. 

2. Pembentukan karakter religius santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-

Muta’allim di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali Mandar, 

meliputi: 1) Pembetukan sikap ketaqwaan, tercermin dalam partisipasi aktif 

santri dalam ibadah, kepemilikan terhadap ajaran agama, pelaksanaan ibadah 

sunnah, dan kesungguhan dalam beragama. 2) Sikap kejujuran, tercermin 

dalam perilaku berbicara jujur, menjaga kepercayaan orang lain, integritas 

dalam interaksi sosial, menghindari penipuan, dan nasihat tentang kejujuran. 

3) Sikap keikhlasan tercermin dalam ikhlas dalam beribadah, berbagi dengan 

tulus ikhlas, kesungguhan dalam berjuang mencari ilmu, dan pengabdian 

dengan niat yang murni. 4) Sikap tanggung jawab, tercermin dalam tanggung 

jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, tanggung jawab sosial, tanggung 

jawab dalam kegiatan keagamaan, dan tanggung jawab dalam belajar. 

3. Faktor pendukung dan pemnghambat dalam pembentukan karakter religius 

santri melalui kajian kitab Ta’lim Al-Muta’allim di Pondok Pesantren Al-
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Risalah, Batetangnga Polewali Mandar. 1) Faktor pendukung; a. kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim sebagai sumber pengetahuan, b. Keterlibatan aktif 

pembina dan pengurus pesantren, c. lingkungan pesantren yang imersif, d. 

pemberian tugas dan tanggung jawab kepada santri, e. penghargaan terhadap 

kejujuran dan ketaqwaan. 2) Faktor pendukung; a. sosial dan pengaruh luar 

pesantren, b. kendala dalam pemahaman Kitab Ta’lim Al-Muta’allim, dan c. 

resistensi terhadap perubahan. 

B. Implikasi 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Risalah 

Batetangnga Polewali Mandar memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter religius santri. Implikasinya adalah perlunya lebih banyak investasi 

dalam pendidikan agama dan pesantren agar dapat memberikan kontribusi 

yang lebih besar dalam pembentukan karakter religius generasi muda. 

2. Penelitian menunjukkan bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allim memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter religius santri. Oleh karena itu, penting 

untuk terus memperkuat penggunaan kitab ini dalam kurikulum pesantren 

dan memastikan bahwa santri memahami dan menerapkan ajaran-ajaran 

yang terkandung di dalamnya. 

3. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang 

bagaimana kitab Ta'lim Al-Muta’allim dapat diadaptasi atau diterapkan 

dalam konteks pesantren atau lembaga pendidikan agama lainnya dan dapat 

menjadi dasar bagi lembaga-lembaga pendidikan agama untuk lebih 

memfokuskan upaya mereka pada pengembangan karakter religius santri. 
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I. INSTRIMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 
Pembentukan Karakter Religius Santri Melalui Kajian Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim Di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polewali 
Mandar 

I. PETUNJUK UMUM 

1. Ucapkan salam 

2. Ucapkan terima kasih atas kesediaan informan 

3. Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan 

memperkenalkan diri 

4. Jelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada 

informan 

5. Meminta izin kepada informan tentang penggunaan alat komunikasi 

selama wawancara seperti ; alat perekam , buku catatan dll. 

6. Wawancara dilakukan langsung oleh tim peneliti 

7. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disapkan 

dalam pedoman wawancara mendalam 

8. Pewawancara mencatat suasana wawancara seperti ; gambaran 

umum, tingkah laku dan ekspresi informan secara tepat dan benar  

9. Informan bebas menyampaikan pendapat 

10. Jawaban atau tanggapan informan tidak ada yang salah atau yang 

benar  

11. Semua jawaban akan dijamin kerahasiaannya 

12. Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh 

jawabannya dari informan. Dari jawaban akan digali dan 

dikembangkan lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan 

penenlitian ini 
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II. KETERANGAN WAWANCARA 

1. Tanggal wawancara  : 

2. Waktu wawancara  :  

3. Nama Pewawancara  : 

III. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama    : 

2. Usia/Lama kerja  : 

3. Pendidikan terakhir  : 

4. Pekerjaan / Jabatan  : 

5. Alamat   : 

6. Telp/HP  : 

IV. MATERI PERTANYAAN 

A. INFORMAN: (Pembina/pengurus) 

1. Pendirian Pondok Pesantren dan Pendekatan Pendidikan Karakter 

• Bagaimana sejarah pendirian Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga 

Polewali Mandar? 

• Apa visi dan misi Pondok Pesantren Al-Risalah terkait pembentukan 

karakter religius santri? 

2. Kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim 

• Apa yang mendasari pemilihan Kitab Ta'lim Al-Muta’allim sebagai bahan 

kajian di Pondok Pesantren Al-Risalah? 

• Bagaimana Anda mengintegrasikan Kitab Ta'lim Al-Muta’allim dalam 

program pendidikan santri? 

3. Pembentukan Karakter Ketaqwaan 

• Bagaimana Pondok Pesantren Al-Risalah membantu santri dalam 

memperkuat ketaqwaan mereka kepada Allah? 
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• Apa strategi konkret yang digunakan untuk mengembangkan karakter 

ketaqwaan di antara santri? 

4. Pembentukan Karakter Kejujuran 

• Bagaimana Pondok Pesantren Al-Risalah mengajarkan nilai kejujuran 

kepada santri? 

• Apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa santri memahami 

pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? 

5. Pembentukan Karakter Keiklasan 

• Bagaimana keiklasan menjadi bagian dari pendidikan karakter di 

Pondok Pesantren Al-Risalah? 

• Dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang bagaimana santri 

belajar untuk menjadi lebih ikhlas dalam tindakan dan sikap mereka? 

6. Pembentukan Karakter Tanggung Jawab 

• Bagaimana Pondok Pesantren Al-Risalah mengajarkan tanggung jawab 

kepada santri? 

• Bagaimana santri diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dalam 

lingkungan pesantren? 

7. Hasil dan Dampak 

• Apa pencapaian terbesar yang telah Anda lihat dalam pembentukan 

karakter religius santri melalui program Pondok Pesantren Al-Risalah? 

• Bagaimana dampak dari pembentukan karakter ini terhadap santri dan 

masyarakat sekitar? 

B. INFORMAN: (Santri) 

1. Pengalaman sebagai Santri di Pondok Pesantren Al-Risalah 

• Apa yang mendorong Anda untuk memilih Pondok Pesantren Al-

Risalah sebagai tempat untuk mengejar pendidikan agama? 
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• Bagaimana pengalaman Anda sebagai santri di Pondok Pesantren Al-

Risalah selama ini? 

2. Kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim 

• Bagaimana Kitab Ta'lim Al-Muta’allim digunakan dalam pendidikan 

Anda di pondok pesantren ini? 

• Bagaimana Kitab Ta'lim Al-Muta’allim membantu Anda dalam 

memahami ajaran agama dan meningkatkan karakter religius Anda? 

3. Pembentukan Karakter Ketaqwaan 

• Bagaimana Anda melihat pengembangan karakter ketaqwaan di antara 

sesama santri di pondok pesantren? 

• Apakah ada pengalaman atau pelajaran tertentu yang membantu Anda 

dalam meningkatkan ketaqwaan Anda kepada Allah? 

4. Pembentukan Karakter Kejujuran 

• Bagaimana pondok pesantren mengajarkan nilai kejujuran kepada 

Anda dan sesama santri? 

• Bagaimana Anda melihat pentingnya kejujuran dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan pesantren? 

5. Pembentukan Karakter Keiklasan 

• Bagaimana konsep keiklasan diterapkan dalam kehidupan santri di 

Pondok Pesantren Al-Risalah? 

• Apa yang telah Anda pelajari tentang keiklasan dan bagaimana itu 

memengaruhi sikap dan tindakan Anda? 

6. Pembentukan Karakter Tanggung Jawab 

• Bagaimana pondok pesantren membantu Anda dan sesama santri 

dalam memahami dan mengemban tanggung jawab? 

• Apakah ada tanggung jawab tertentu yang telah Anda emban yang 
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memengaruhi perkembangan karakter Anda? 

7. Hasil dan Dampak 

• Apa yang menurut Anda hasil terbesar dari pembentukan karakter 

religius selama menjadi santri di pondok pesantren ini? 

• Bagaimana Anda melihat dampak dari pembentukan karakter ini dalam 

kehidupan Anda sehari-hari dan masa depan Anda? 
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PEDOMAN OBSERVASI PARTISIPAN 

A. Petunjuk Pelaksanaan  

1. Peneliti mengadakan pengamatan berperan atau partisipatif observation 

2. Selama observasi dilakukan, peneliti mencatat, mendeskripsikan, dan 

merangkum hasil observasi.  

3. Peneliti kemudian membuat kesimpulan sementara dari observasi yang sudah 

dilaksanakan.  

4. Peneliti melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan untuk diuji 

kecocokan atau kebenarannya.  

2. Peneliti membuat kesimpulan sebagai hasil akhir. 

B. Sasaran Observasi 

No Aspek yang diamati 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 
Santri menjalankan ibadah harian seperti 
shalat, puasa, dan membaca Al-Qura 

  

2 
Santri merespons situasi atau tantangan 
yang menguji ketaqwaan mereka dengan 
baik 

  

3 
Santri secara konsisten menerapkan nilai 
kejujuran dalam interaksi sehari-har 

  

4 
Santri terlibat dalam tindakan berbohong 
atau menipu 

  

5 
Santri terlihat membantu sesama santri 
tanpa pamrih 

  

6 
Santri merespons konflik atau 
ketidaksepakatan dengan sikap yang 
mencerminkan keiklasan 

  

7 
Santri bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas-tugas sehari-hari di 
pesantren 

  

8 
Santri merespons kesalahan atau 
ketidakmampuan mereka dalam 
memenuhi tanggung jawab dengan baik 

  

9 
Santri berinteraksi secara positif satu 
sama lain dalam situasi sosial 

  

10 
Santri menghormati pendidik atau 
pembina pesantren 

  

11 
Santri secara aktif berpartisipasi dalam 
kajian Kitab Ta'lim Al-Muta’allim 

  

12 Santri mengaplikasikan pemahaman dari   
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kajian kitab dalam kehidupan sehari-hari 
dan praktik agama mereka 

13 
Ada perubahan yang dapat diamati dalam 
karakter santri selama periode 
pengamatan 

  

14 
Karakter yang dibentuk memengaruhi 
kehidupan santri di dalam dan di luar 
pesantren 
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II. DAFTAR INFORMAN 

A. Penguru/Pembina 

No. Nama Lengkap Pekerjaan/Jabatan Umur Alamat 

1 Mahmud. MD Wakil Pimpinan 50 

Dsn. Lemo Baru 

Desa Kuajang Kec. 

Binuang 

2 Syarif, S.Ag., M.Ag. 
Kepala Madrasah 

Tk. Wustha 
29 

Desa Bonde Kec. 

Campalagiang 

3 
Ali Akbar Al-Afnadi, 

S.Sos., M.Pd. 
Sekretaris Umum 31 

Dsn. Lumalan Desa 

Batetangnga Kec. 

Binuang 

4 

Dr. M. Ali Rusdi 

Bedong, S.Th.I., 

M.H.I 

Ketua Yayasan 43 

Dsn. Lumalan Desa 

Batetangnga Kec. 

Binuang 

5 
Dr. Abdul Gaffar 

Bedong, M.Th.I 

Penmbina dan 

Pendiri Yayasan 
44 

Dsn. Lumalan Desa 

Batetangnga Kec. 

Binuang 

 

B. Santri 

No. Nama Kelas 

Jumlah Peserta Didik 

Umur Laki-

laki 
Perempuan 

1 M. Ali Alamsyah 
1-PDF 

Ulya 
1   

2 M. Farid Wajdi 2- MAPK 1   

3 
Ahmad Zulqarnain 

Natsir 
3-MAPK 1   

4 
Ahmad Syafiq 

Hamdani 
3- Wustha 1   

5 Muh. Farhan 
2-PDF 

Ulya 
1   

6 Zelina 
2-PDF 

Ulya 
 1  
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III. FOTO DOKUMENTASI 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Sekretaris Umum Pondok 
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Foto Wawancara bersama wakil Pimpinan Pondok 

 

 

 

 

Suasana Pengajian Umum Kitab Taklim Al-Mutaallim 

 

 

 

 



114 

 

 

 

  

Foto Wawancara Bersama Para Santri  
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IV. IZIN PENELITIAN 
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ternama di Jawa Timut pada Sekolah Menengah Atas Swasta Unggulan Nurul Fata 

Pamekasan Madura tahun 2013. Dengan semangat menimbah ilmu keagamaan, 

penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri, Ponpes tertua ke-2 
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