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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, sesuai 

SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, 

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 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

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 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
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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 

apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 ḍammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَ  

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَ  

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَ  

 haula : هَو لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

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

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ـــــِى ـ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـوُ
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 Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى 

 qīla : قِي لَ  

  yamūtu : يََوُ تُ 
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4. Tā’ marbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

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

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رَو ضَةُ  الَأط فَالِ 

 al-madīnah al-fāḍilah :    الَ مَدِي ـنَةُ  الَ فَاضِلَة

مَة ك   al-ḥikmah :   اَلِْ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ 

 najjainā : نَََّي ناَ 

ق    al-ḥaqq :   اَلَْ 

 nu“ima : نُـعِ مَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

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 
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qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّم سُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :   الَزَّل زلَةَ

 al-falsafah :    الَ فَل سَفَة

 al-bilādu : الَ بلَادُ 

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’murūna : تََ مُرُو نَ 

 ‘al-nau : الَنـَّو عُ 

ء    syai’un : شَي 

 umirtu : أمُِر تُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di 

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

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh بِِللِ   dīnullāh دِي نُ اللِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِ اللِ   hum fī raḥmatillāh =  هُم  فِ  رَحْ 

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 Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

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

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

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

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

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
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Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : M. Syarwan Dwiputra 
NIM : 20100116026 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Judul : Konsep Pembaruan Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran 

Prof. Dr. Hasan Langgulung) 

 

 Penelitian ini membahas tentang konsep perbaruan pendidikan Islam 
(studi atas pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung). Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui hakikat konsep pembaruan pendidikan 
Islam. 2) Mengetahui ragam pembaruan pendidikan Islam sebagai legalitas dari 
pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung. 3) Mengetahui implementasi pembaruan 
pendidikan Islam yang dijalankan oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung 

 Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan 
pendekatan sejarah (historical approach). Sumber data yang digunakan yaitu 
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung, serta 
buku yang relevan dengan pembahasan, sedangkan data sekunder dalam 
penelitian ini adalah bahan literatur yang relevan serta dihasilkan oleh pemikir 
yang lain, yang membahas mengenai Prof. Dr. Hasan Langgulung. Adapun metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kutipan langsung 
dan kutipan tidak langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis isi (content analysis). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan pendidikan 

Islam (studi atas pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung), yakni: kurikulum 
pendidikan haruslah sesuai dengan standar nasional, budaya dan agama Islam. 
Tujuan Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung ialah membentuk 
kepribadian muslim, yaitu pribadi seluruh aspek, baik tingkah laku, kegiatan-
kegiatan jiwanya, filsafat hidup dan kepercayaan menunjukkan pengabdian 
terhadap Allah swt. Ia membagi 3 tahap tujuan pendidikan yaitu tujuan akhir, 
tujuan umum, dan tujuan khusus. Metode pendidikan tidak bertentangan dengan 
tujuan pendidikan Islam, tidak memaksakan suatu hal yang bertentangan dengan 

fitrahnya dan metode ganjaran dan hukuman. Agar tujuan, isi kurikulum, dan 
metode dapat berjalan dengan baik perlu adanya asas pendidikan yang menjadi 
dasar acuan pendidikan Islam. 
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 Implikasi penelitian ini adalah Hasan Langgulung mengemukakan ide-ide 
pembaruan antara lain dengan cara melakukan perubahan terhadap hal-hal yang 
menjadi aspek fundamental dalam pendidikan Islam.



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan pilar peradaban bangsa. Hal ini berarti 

pendidikan berperan penting dalam mencetak generasi bangsa demi 

kemajuan hidupnya, jika generasi bangsa dan peradaban adalah produk 

pendidikan, maka kegagalan suatu bangsa dan hancurnya peradaban berarti 

pula kegagalan dunia pendidikan.1 Jadi, tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah ingin menjadikan manusia ideal yang beriman dan 

berakhlak mulia. Akan tetapi, selama ini fokus pendidikan seakan-akan hanya 

sebagai transfer ilmu karena hanya nilai rapor atau hasil ujian yang 

masyarakat jadikan sebagai indikator keberhasilan pendidikan, padahal 

seharusnya pendidikan juga mentransfer nilai-nilai luhur, akhlak mulia, dan 

nilai-nilai kehidupan lainnya serta menjaganya dari generasi ke generasi. 

Tujuan pendidikan Islam sangat sejalan dengan tujuan pendidikan dari 

bangsa Indonesia yaitu mempersiapkan pribadi setiap muslim yang memiliki 

kognisi, afeksi, dan psikomotor berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Hal ini 

dipertegas dengan pandangan Hasan Langgulung tentang tujuan pendidikan 

Islam yaitu pembentukan pribadi khalifah bagi anak didik yang memiliki 

fitrah, roh di samping badan, kemauan yang bebas, dan akal.2 Hal tersebut 

dipertegas dalam firman Allah swt. pada QS al-Mujādilah/58: 11: 

 

1Lihat Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan (Yogyakarta: PT Tiara 
Wacana, 2002), h. 78. 

2Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat 
dan Pendidikan (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru: 2004), h. 56. 
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وا يَفْسَحِ الله  لكَ مْْۖ وَإِذاَ قِيلَ  وا فيِ الْمَجَالِسِ فَافْسَح    يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذاَ قِيلَ لكَ مْ تفََسَّح 

بمَِا   وَالله   درََجَات ٍۚ  الْعِلْمَ  أ وت وا  وَالَّذِينَ  مِنك مْ  آمَن وا  الَّذِينَ  الله   يرَْفَعِ  وا  فَانش ز  وا  انش ز 

 . بِير  تعَْمَل ونَ خَ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 
berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.3 

Potret realitas produk pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya 

begitu banyak pemangku jabatan di Indonesia yang memiliki strata 

pendidikan tinggi, tetapi dalam proses pengamalan nilai-nilai keislaman 

sangat minim. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perlu 

pembenahan kembali, terlebih lagi warga negaranya mayoritas memeluk 

agama Islam yang tentunya pernah mendapatkan pendidikan Islam, baik itu 

formal maupun nonformal, yang berasaskan al-Qur’an dan Hadis. 

Dengan melihat kondisi tersebut tentu dibutuhkan sebuah pembaruan 

pemikiran terhadap pendidikan khususnya pendidikan Islam di Indonesia. 

Salah satu tokoh pembaruan pendidikan Islam di Indonesia yang terkemuka 

dan memiliki gagasan-gagasan yang menarik adalah Hasan Langgulung. Dari 

pemikiran Hasan Langgulung dipahami bahwa pendidikan adalah proses 

untuk memindahkan nilai-nilai budaya masyarakat yang diwariskan dari 

generasi tua kepada generasi muda dengan maksud agar identitas budayanya 

tetap terjaga sebagai kelanjutan hidup masyarakat dan pendidikan juga 

sebagai proses pengembangan potensi-potensi tiap individu.4 

 

3Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Qur’ān al-Karīm”, 2019. 

https://quran.kemenag.go.id/surah/58/11 (diakses 20 Oktober 2022) 

4Lihat Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 
1998), h. 67. 
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Tanggung jawab pendidikan dalam Islam adalah dengan dilaksana-

kannya kewajiban mendidik. Pengertian mendidik atau pendidikan dalam 

pengertian yang umum yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi jasmaniah dan rohaniah anak atau seseorang untuk mendapatkan 

nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Kegiatan pendidikan tersebut dapat 

berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam mencapai 

proses pendidikan Islam itu sendiri, maka lembaga pendidikan Islam mesti 

mengambil peran penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam itu 

sendiri. Lembaga-lembaga tersebut yang ikut bertanggung jawab memberi 

pertolongan kepada seseorang dalam perkembangan rohani dan jasmaninya, 

agar mencapai tingkat kedewasaan dan mampu berdiri sendiri memenuhi 

tugasnya sebagai makhluk Allah, makhluk sosial dan sebagai individu.5 Dengan 

kata lain, pendidikan sebenarnya merupakan warisan budaya yang harus 

dikembangkan melalui penggalian potensi-potensi yang ada dalam diri 

manusia. Hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan nilai-nilai yang diwarisi 

oleh generasi muda tetap dikembangkan terus menerus secara turun temurun 

dengan potensi dan bakat yang ada dalam diri setiap individu. 

Dalam gagasan pembaruan Hasan Langgulung, manusia sebagai 

seorang khalifah di muka bumi merupakan sosok yang mampu mengem-

bangkan sifat-sifat Tuhan. Sebagai perumpamaan sifat Rahman dan Rahim 

mesti dimiliki oleh setiap manusia yang diaktualisasikan melalui proses 

pendidikan Islam.6 Hasan Langgulung juga menegaskan bahwa selama ini 

lembaga pendidikan terlalu banyak menekankan kepada penguasaan aspek 

 

5Lihat Djumransjah, Pendidikan Islam Menggali Tradisi Mengukuhkan Eksistensi. 
(Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 83. 

6Lihat Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 
1998), h.70. 
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kognitif, sehingga lembaga pendidikan hanya mencetak peserta didik yang 

pandai, tetapi tidak memiliki akhlak. 

Dalam rangka merespons keadaan pendidikan saat ini, Hasan 

Langgulung ingin mengembalikan pemahaman pendidikan pada ajaran Islam 

yang membuat manusia mengenali dan mengakui posisi masing-masing baik 

itu dalam bentuk konsep/materi maupun dalam bentuk realitas. Beliau 

menginginkan paradigma pendidikan Islam hadir dan diperlukan untuk 

merespons keadaan masyarakat. Secara spesifik dalam lingkungan sekolah, 

sebagai salah satu lembaga penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, ia 

menginginkan seharusnya tidak ada pemisahan antara ilmu umum dengan 

ilmu agama. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka saya sebagai 

calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke 

dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Konsep Pembaruan 

Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana konsep pembaruan 

pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung? Selanjutnya pokok 

masalah diturunkan ke dalam beberapa submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat konsep pembaruan pendidikan Islam? 

2. Bagaimana ragam pembaruan pendidikan Islam sebagai legasi dari 

pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung? 

3. Bagaimana implementasi pembaruan pendidikan Islam yang dijalankan 

oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung? 
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C. Pengertian Judul  

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari 

judul skripsi “Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran 

Prof. Dr. Hasan Langgulung)” dengan maksud agar pembahasan selanjutnya 

dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian yang lebih nyata. Adapun 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pembaruan 

Pembaruan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses 

transformasi suatu keadaan sebelumnya, dari segala sisi apa pun untuk 

menuju kepada kondisi yang jauh lebih baik dan disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Untuk 

mempertegas makna pembaruan secara terminologis, maka perlu dilacak 

sejumlah istilah yang memiliki keterkaitan makna, baik dari bahasa Arab 

maupun Inggris. Kata tajdid sering disepadankan maknanya dengan kata 

pembaruan dalam bahasa Indonesia. Kata tajdid ini berasal dari bahasa Arab 

sebagai bentuk masdar yang berderivasi dari kata jaddada-yujaddidu. Inti dari 

istilah yang telah dikemukakan di atas adalah terciptanya keadaan yang lebih 

baik dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, keseluruhan makna tajdid 

diasumsikan memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan dalam 

berbagai komponen pendidikan, seperti komponen tujuan, kelembagaan, 

keorganisasian, kurikulum, metodologi, dan tenaga pengajar.7 

Adapun yang dimaksud dengan pembaruan dalam sistem pendidikan 

Islam adalah mengadakan perubahan dari sistem tradisional mono leader 

 

7Lihat Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 33. 
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dengan sistem belajar halaqah ke sistem belajar klasikal yang dikelola oleh 

jamaah atau organisasi secara kolektif dan berdasarkan musyawarah.8 Suatu 

pembaharuan yang terjadi dapat dilihat dari indikator yang melekat pada 

pembaruan itu, seperti nilai kebaruan, kualitatif, kesengajaan, dan hal yang 

belum ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembaruan 

merupakan hal yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi logis dari adanya 

perubahan kompleksitas dari tuntutan kehidupan masyarakat yang 

majemuk.9 

Jadi, dapat dipahami bahwa pembaruan adalah suatu cara dan upaya 

untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna 

memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika 

kebutuhan masyarakat. 

2. Pendidikan Islam  

Pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang 

diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik 

hasilnya di akhirat. Pendidikan tidak berarti sekedar transfer of knowledge, 

tetapi juga transfer of value dan berorientasi dunia akhirat. Untuk transfer of 

value ini perlu ada nilai yang dimiliki oleh pendidik sebagai pelaku atau subyek 

dan juga ilmu itu sendiri sebagai objek yang ditransfer. Islam memandang 

pendidikan adalah sebagai bentuk ibadah umat Islam yang menyebarkan nilai-

 

8Lihat Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, 
Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), h.27. 

9Lihat Bahaking Rama, “Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren 
As’Adiyah Sengkang Sulawesi Selatan (Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003), h.21. 
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nilai umum yang didasarkan pada al-Qur’an sebagai sumber dasar dan pokok 

dari berbagai cabang disiplin ilmu pengetahuan, dan juga al-Hadis. 

Ditinjau dari segi istilah, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan 

yang dapat memberi kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya 

sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan 

mewarnai corak kehidupannya. Nur Uhbiyanti menyatakan, pendidikan Islam 

adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

yang dibutuhkan oleh hamba Allah swt. Oleh karena itu, Islam memedomani 

seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia maupun akhirat.10 

Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan 

pengertian yang lain seringkali beliau mengatakan kepribadian utama dengan 

istilah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama 

Islam.11 

3. Prof. Dr. Hasan Langgulung 

Hasan Langgulung adalah seorang ilmuwan putra Indonesia yang 

menekuni dunia pendidikan dan psikologi. Beliau lahir pada tanggal 16 

Oktober 1934 di sebuah kota kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dalam meniti kehidupannya, beliau berhasil membina 

kehidupan berumah tangga dengan menyunting Nur Timah binti Mohammad 

Yunus sebagai istri. Dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak yaitu: 

 

10Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 
12. 

11Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung:Pustaka Setia, 1998), 
h. 5. 
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Ahmad Taufiq, Nurul Huda dan Siti Zariah. Hasan Langgulung memiliki latar 

belakang yang luas dalam bidang pendidikan dan psikologi. Oleh karena itu, 

beliau banyak menghasilkan karya dalam bidang ini. Dari karya-karya beliau 

tersebut terlihat bahwa Hasan Langgulung merupakan seorang yang 

kompeten dan profesional dalam bidang ini. 

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh Hasan Langgulung adalah 

sebagai berikut :  

a. Sekolah Dasar di Rappang dan Ujung Pandang.  

b. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Islam di Ujung 

Pandang,   1949-1952.  

c. Sekolah Guru Islam Atas di Ujung Pandang 1957-1962.  

d. B.I. Inggris di Ujung Pandang, 1957-1962.  

e. B.A. dalam Islamic Studies dari Fakultas Dār al-‘Ulūm, Cairo University,  

f. 1957-1962.  

g. Diploma of Education (General), Ein Shanas University, Cairo, 1963-1964.  

h. Special-Diploma of Education (Mental-Hygene), Ein Sham University, Cairo, 

1964.  

i. Diploma dalam Sastra Arab Modern dari Institute of Higher Arab Studies 

Arab League, Cairo, 1964.  

j. M.A. dalam Psikologi dan Mental-Hygene, Ein Shams University, Cairo, 

1967.  

k. Ph.D. dalam Psikologi, University of Georgia, Amerika Serikat, 1971.  

Gelar M.A. dalam psikologi dan Mental-Hygene dari Ein Shams 

University, Cairo, tahun 1967 diraihnya dengan tesis: “Al-Murahiq al-

Indonesia, Ittijahatuh wa Darjat Tawafuq Indahu.” Sedang disertasi Ph.D. 

University of Georgia, Amerika Serikat tahun 1971 adalah: “A Cross 
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CulturalStudy of the Child Conception of Situational-Causality In India, Western 

Samoa, Mexico and the United States” 

Semasa hidupnya Hasan Langgulung aktif mendedikasikan dirinya 

untuk kemajuan pendidikan. Pengalaman mengajar beliau di antaranya adalah 

menjadi kepala sekolah Indonesia di Kairo, dari tahun 1957-1968. Di Inggris 

sebagai Visiting Scholat pada Cambridge University pada tahun 1986. Menjadi 

Visiting Professor di University of Riyadh, Saudi Arabia sejak tahun 1977-1978. 

Research Assistant, University of Georgia tahun 1970-1971. Menjadi Teaching 

Assistant University of Georgia tahun 1969-1970.  

Selain pengalaman dalam hal mengajar beliau juga pernah menghadiri 

berbagai persidangan dan konferensi-konferensi di dalam dan di luar negeri 

seperti di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, Australia, Fiji di 

samping di negara ASEAN sendiri. Selain itu beliau juga adalah pemimpin 

beberapa majalah seperti Pemimpin Redaksi Majalah Jurnal Akademika, 

diterbitkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, anggota redaksi majalah 

Jurnal Akademika, diterbitkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia dalam 

bidang Sains Sosial. Anggota redaksi majalah Peidroprisse, Journal of Special 

Education yang diterbitkan di Illinois, Amerika Serikat. 

Hasan Langgulung merupakan salah satu putra terbaik negeri ini yang 

banyak berkiprah di luar negeri khususnya di Kuala Lumpur Malaysia. Beliau 

layak disebut sebagai bapak pendidikan negeri jiran oleh karena dedikasi 

beliau terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pada Tahun 1972 beliau 

menggagas berdirinya Fakultas Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia, 

dan beliau bertugas sebagai dosen di universitas tersebut sampai ia meninggal 

dunia di Kuala Lumpur pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2008. Beliau juga 
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mempunyai andil besar dalam menggagas berdirinya Fakultas Pendidikan 

International Islamic University Malaysia. 

D. Tujuan Penelitian  

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemikiran 

Prof. Dr. Hasan Langgulung tentang konsep pembaruan pendidikan Islam. 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hakikat konsep pembaruan pendidikan Islam. 

2. Untuk mengetahui ragam pembaruan pendidikan Islam sebagai legasi 

dari pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung. 

3. Untuk mengetahui implementasi pembaruan pendidikan Islam yang 

dijalankan oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan, 

terutama ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam. 

2. Untuk membangkitkan kembali minat terhadap kajian-kajian keislaman, 

baik yang dikembangkan oleh para ulama klasik maupun sarjana-sarjana 

modern. 

F. Kajian Pustaka  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang 

relevan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang 

pembaharuan Pendidikan Islam (studi atas pemikiran Prof. Dr. Hasan 

Langgulung). Adapun di antaranya ialah sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Amri dengan judul “Konsep Manusia dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Islam dalam Perspektif Hasan 

Langgulung”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan 

(library research), karena data yang diteliti dari khazanah kepustakaan 

berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah, yang 

bersumber dari karya Hasan Langgulung yang terdiri dari : (1) Manusia 

dan Pendidikan; Suatu Analisa Antara Psikologi dan Pendidikan, (2) 

Asas-asas Pendidikan Islam, (3) Pendidikan dan Peradaban Islam. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis, kemudian penulis 

menggunakan pola berpikir deduktif, induktif dan komparatif. Hasil 

Penelitian: Konsep manusia menurut Hasan Langgulung; Menurutnya, 

manusia pada hakikatnya diciptakan untuk mengembang tugas-tugas 

pengabdian kepada Penciptanya. Agar tugas dimaksud dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka Sang Pencipta telah menganugerahkan 

kepada manusia seperangkat potensi yang dapat ditumbuh 

kembangkan, yang hanya mungkin berkembang secara optimal melalui 

bimbingan dan arahan yang sejalan dengan petunjuk Sang Penciptanya. 

Tujuan penciptaan manusia dalam hubungannya dengan Pendidikan 

Islam, adalah: (1) agar manusia menjalankan fungsinya sebagai Khalifah, 

dan (2)agar manusia senantiasa mengabdi kepada Allah. Tujuan 

penciptaan manusia ini pada gilirannya akan bersinggungan dengan 

tujuan pendidikan Islam, sebab pendidikan pada dasarnya bertujuan 

memelihara kehidupan manusia. Potensi jasmani yang dimiliki manusia 

menurut Hasan Langgulung terlihat dari rupa, bentuk fisik yang bagus 

dan kelengkapan anggota tubuh untuk mempermudah melakukan 

aktivitasnya. Potensi rohani terdiri dari fitrah, ruh, kalbu, dan akal. 
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Relevansi konsep manusia menurut Hasan Langgulung terhadap 

pendidikan Islam ; relevansi konsep manusia menurut Langgulung 

terhadap pendidikan Islam dapat dilihat : (1) pengertian dan hakikat 

pendidikan Islam, (2) dasar dan tujuan pendidikan Islam, dan (3) 

kurikulum pendidikan Islam. Manusia sebagai objek pendidikan dapat 

dilihat dari tiga segi: (1) segi individu, (2) masyarakat, dan (3)individu 

dan masyarakat, atau sebagai interaksi antara individu dan masyarakat. 

Dari segi individu, ia memandang bahwa manusia di dunia ini 

mempunyai kemampuan yang bersifat umum, kemampuan melihat dan 

mendengar, berbeda-beda sesuai derajat masing-masing. Dalam 

Pengertian ini Pendidikan didefinisikan sebagai proses penemuan dan 

pengembangan kemampuan yang mencakup: kecerdasan, pribadi, 

kreativitas, dll. Pendidikan Islam mencakup: pengembangan potensi, 

pewarisan budaya, dan interaksi antara potensi dan budaya.12 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, dengan judul “Pemikiran 

Pendidikan Islam Menurut Hasan Langgulung Dalam Perspektif 

Psikologi”. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library 

research). Sumber data menggunakan karya-karya Hasan Langgulung. 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode 

interpretasi, koherensi intern, dan deskripsi. Hasil penelitian ini adalah : 

pendidikan Islam dalam perspektif psikologi menurut Hasan Langgulung 

ada tiga aspek. Pertama, perkembangan potensi, di mana Hasan 

Langgulung mengklasifikasikannya dalam tiga kategori, yakni aspek 

kognitif, psikologis, dan jasmaniah, di mana ketiga aspek tersebut sudah 

disinyalir di dalam QS al-Ḥajj/22: 5, QS al-Mu’minūn/23: 12-16, QS al-

 

12Amri, “Konsep Manusia dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Dalam 
Perspektif Hasan Langgulung”, Tesis (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 12. 
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Qaṣaṣ/28: 14. Kedua, dalam permasalahan belajar, Hasan Langgulung 

mengemukakan teori belajar yakni teori proses belajar sosial, di mana 

teori ini senada dengan teori belajar humanis ala psikolog Barat, hanya 

saja Hasan Langgulung lebih mewarnainya dengan nilai-nilai Islam, 

sebagaimana diistilahkan Hasan Langgulung dalam himpunan nilai-nilai 

adalah takwa. Ketiga, kesehatan mental, yang merupakan taraf 

kepribadian kehidupan individu (maksud : pendidik dan peserta didik) 

menuju kehidupan yang baik, dan membentuk kondisi psikis yang sehat 

dengan ditandai terhindarnya dari penyakit mental. Pada dasarnya, ke 

semua gagasan Hasan Langgulung, baik perkembangan potensi, 

permasalahan belajar, dan kesehatan mental, merupakan 

pengembangan gagasan pemikiran para pakar psikolog, khususnya dari 

psikolog Barat sebagai titik pijakan pemikiran awal dan kemudian dia 

warnai dengan nilai-nilai Islam. Maka, corak pemikiran pendidikan Islam 

Hasan Langgulung dalam perspektif psikologi termasuk dalam corak 

humanis cum spiritual.13 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dedi Setiadi dengan judul 

“Konsep Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Mohammad Natsir dan 

Hasan Langgulung)”. Dalam penelitian ini, fokus penelitian konsep 

pendidikan Islam yang diteliti yaitu pada tujuan pendidikan Islam, 

kurikulum pendidikan Islam serta metode pendidikan yang digunakan. 

Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Mohammad 

Natsir dan Hasan Langgulung memiliki persamaan dalam tujuan 

 

13Amri, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Hasan Langgulung dalam Perspektif 
Psikologi”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhmmadiyah Surakarta, 2014), h.7. 
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pendidikan Islam yaitu mendekatkan diri kepada Allah merupakan 

tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam.14 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul “Pemikiran 

Hasan Langgulung Tentang Pendidikan Keluarga Islam Dan 

Relevansinya Pada Masyarakat Modern”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan keluarga 

Islam dengan subfokus; (1) Bagaimana pemikiran Hasan Langgulung 

tentang konsep pendidikan keluarga Islam terkait tanggung jawab, 

metode dan pola asuh keluarga Islam; dan (2) Bagaimana implikasi 

pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan keluarga Islam di 

masyarakat modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

pendidikan keluarga Islam mencakup tiga hal yaitu: (a) tanggung jawab 

pendidikan keluarga menurut Hasan Langgulung meliputi enam bidang, 

yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan intelektual, 

pendidikan psikologi dan emosi, pendidikan agama, pendidikan akhlak, 

serta pendidikan social. (b) Hasan Langgulung berpendapat bahwa 

metode pendidikan yang digunakan dalam keluarga mencakup metode 

keteladanan, metode nasehat, metode perhatian, dan metode hukuman. 

(c) pola asuh yang dianjurkan oleh Hasan Langgulung adalah pola asuh 

demokratis. (2) Adapun pemikiran Hasan Langgulung mengenai 

pendidikan keluarga relevan apabila diaktualisasikan di masyarakat 

modern.15 

 

14Ahmad Dedi Setiadi, “Konsep Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Mohammad Natsir 
dan Hasan Langgulung)”, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), h.6. 

15Siti Fatimah, “Pemikirn Hasan Langgulung Tentang Pendidikan Keluarga Islam Dan 
Relevansinya Pada Masyarakat Modern”, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 
h.10. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Badruzzaman dengan judul “Pemikiran 

Islami dalam Pemikiran Hasan Langgulung”. Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa Pendidikan menurut Hasan Langgulung mengemban 

misi suci. Misi suci tersebut terangkum dalam rumusan tujuan 

Pendidikan Islami, yaitu menghasilkan manusia sempurna yang 

memiliki al-akhlāq al-karīmah, dengan ciri-ciri cerdas secara akal, sosial 

dan spiritual. Insan seperti inilah yang dapat menjalankan fungsi ganda 

yang diembannya, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalīfatullāh di 

bumi. Perwujudan tujuan ideal di atas menjadi tanggung jawab 

Pendidikan Islami sejak di tembok sekolah sampai peserta didik itu 

hidup bersosial di masyarakat. Dalam hubungan ini pendidikan dalam 

Islam dituntut mampu menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi 

akademik, spiritual, psikologis, dan fungsi sosial sekaligus secara imbang 

dan padu. Menurut Langgulung, Islamisasi ilmu yang selanjutnya 

dikembangkan ke dalam Islamisasi kurikulum perlu dilakukan, karena 

ilmu yang sudah beredar sampai ke tengah-tengah masyarakat dunia, 

mencakup juga masyarakat Islam, telah dibumbui corak peradaban dan 

budaya Barat yang sekuler, Pandangan Barat tersebut membuat kabur 

antara yang hak dan yang batil, karena ilmu telah terlepas dari Iman atau 

Tuhan. Pendidikan Islami di Indonesia dan di negara-negara Islam 

lainnya, semenjak abad ke-20, cukup menjadi bukti. Di mana kita 

mendirikan sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah bahkan 

perguruan tinggi, tetapi karena tujuannya tidak tegas, maka out put 

(lulusan) yang dikeluarkannya tidak seperti yang diharapkan. Menyikapi 

hal itu maka tujuan Pendidikan Islami harus jelas. Baik tujuan akhir, 

tujuan umum maupun tujuan khusus atau tujuan sementara. Tujuan 
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khusus harus jelas dijabarkan dalam silabus dan mata pelajaran karena 

tujuan khusus adalah jembatan dan cara untuk mencapai tujuan umum 

dan tujuan akhir. Dalam kaitannya dengan tujuan umum dan tujuan 

akhir, secara simpel, Hasan Langgulung merumuskan dengan istilah 

“membentuk manusia beriman dan beramal saleh.16 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini dengan beberapa 

penelitian terdahulu di atas yaitu, terletak pada objek kajiannya, di mana 

penulis mengkhususkan atau memberikan batasan masalah pembahasan pada 

Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Hasan 

Langgulung). 

 

 

16Badruzzaman, “Pemikiran Islami dalam Pemikiran Hasan Langgulung”, Skripsi 
(Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2018), h.7. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembaruan Islam 

Istilah pembaharuan menurut asal-usul pengertiannya secara bahasa 

menimbulkan persepsi yang menghimpun tiga pengertian yang saling 

berhubungan, yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu: 

Pertama; barang yang diperbarui pada mulanya telah ada dan pernah dialami 

orang. Kedua; barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan kreasi 

kuno, dan Ketiga; barang itu dikembalikan lagi kepada keadaan sebelum usang 

dan menjadi kreasi baru.1 Adapun menurut Muljono Damopolii, pembaruan/ 

pembaharuan mengandung prinsip dinamika yang selalu ada dalam gerak 

langkah kehidupan manusia yang menuntut adanya perubahan secara terus 

menerus (kontinuitas).2 

Dalam kosakata “Islam”, term pembaharuan digunakan kata tajdid, 

kemudian muncul berbagai istilah yang dipandang memiliki relevansi makna 

dengan pembaharuan, yaitu modernisme, reformisme, puritanisme, revivalisme, 

dan fundamentalisme.3 Beberapa istilah yang berkaitan dengan kata 

pembaruan yaitu: 

1. Modernisme 

Harun Nasution cenderung menganalogikan istilah pembaruan dengan 

modernisme, karena istilah terakhir ini dalam masyarakat Barat mengandung 

arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha mengubah paham-paham, adat-

 

1Lihat Rifyal Ka‘bah, Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta : Minaret, 1987), h. 18. 

2Lihat Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.34. 

3Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 126. 
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istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana 

baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern. Gagasan ini muncul di Barat dengan tujuan menyesuaikan ajaran-

ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu 

pengetahuan modern. Karena konotasi dan perkembangan yang seperti itu, 

Harun Nasution keberatan menggunakan istilah modernisasi Islam dalam 

pengertian di atas.4 Kata modernisme tidak hanya berarti orientasi kepada 

kemodernan, tetapi merupakan sebuah terminologi khusus yang intinya 

adalah memodernisasi pemahaman agama. Modernisme meyakini bahwa 

kemajuan ilmiah dan budaya modern membawa konsekuensi reaktualisasi 

berbagai ajaran keagamaan tradisional mengikuti disiplin pemahaman filsafat 

ilmiah yang tinggi. 

Di sisi lain, modernisme adalah sebuah gerakan yang begerak secara 

aktif untuk melumpuhkan prinsip-prinsip keagamaan agar tunduk kepada 

nilai- nilai, pemahaman, persepsi, dan sudut pandang Barat.5 Jika tajdid 

menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah terhapus dan terlupakan dan 

dikembalikan kepada masa Islam awal (salaf), sedangkan modernisme adalah 

usaha untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern 

yaitu dengan meninjau kembali ajaran–ajaran Islam dan menafsirkannya 

dengan interpretasi baru, untuk menjadikan Islam sebagai agama modern. 

2. Revivalisme Islam 

Menurut paham ini, pembaruan adalah membangkitkan kembali Islam 

yang murni sebagaimana pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan 

 

4Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 67. 

5Muhammad Hamid al-Nasir, Menjawab Modernisasi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 
h. 181-182. 
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kaum Salaf. Hal ini pula dapat berarti sebagai proses kebangkitan kembali 

kejayaan ajaran-ajaran Islam setelah mengalami kemerosotan dan kemun-

duran. 

3. Fundamentalisme Islam 

Dalam pengertian secara umum, fundamentalisme Islam menyangkut 

dengan dasar atau fundamental ajaran Islam; yang berarti Islam bukanlah 

dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih 

berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar 

agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan, serta semangat zaman.6 

Dengan melihat term tentang pembaharuan Islam di atas maka secara 

umum pembaruan Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan 

kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Sebagai salah satu 

pendekatan pembaruan Islam, rasionalisasi mengandung arti sebagai upaya 

menemukan substansi dan penanggalan lambang-lambang, sedangkan 

kontekstualisasi mengandung arti sebagai upaya mengaitkan substansi 

tersebut dengan pelataran sosial-budaya tertentu dan penggunaan lambang-

lambang tersebut untuk membungkus kembali substansi tersebut. Dengan 

ungkapan lain bahwa rasionalisasi dan kontekstualisasi dapat disebut sebagai 

proses substansi (pemaknaan secara hakiki etika dan moralitas) Islam ke 

dalam proses kebudayaan dengan melakukan desimbolisasi (penanggalan 

lambang-lambang) budaya asal dan pengalokasian nilai-nilai tersebut ke 

dalam budaya baru (lokal). Sebagai proses substansiasi, pembaruan Islam 

melibatkan pendekatan substantivistik, bukan formalistik terhadap Islam. 

 

6Lihat Rifyal Ka‘bah, Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta : Minaret, 1987), h. 18.  
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B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam  

 Ditinjau dari segi istilah, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan 

yang dapat memberi kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya 

sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan 

mewarnai corak kehidupannya. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam 

merupakan suatu proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai keislaman 

dan kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat.7 Dalam wacana 

keislaman, pendidikan Islam lebih populer dengan istilah al-tarbiyyah, al-

ta‘līm dan al-ta’dīb. Tiap-tiap istilah tersebut memiliki keunikan makna 

tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, 

kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab 

salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lainnya. Atas dasar itu, 

dalam beberapa buku pendidikan Islam, semua istilah itu digunakan secara 

pergantian guna memiliki peristilahan pendidikan Islam.8  

Berikut ini akan dikemukakan 3 dari pengistilahan tersebut. adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Al-Tarbiyyah  

Kata al-Tarbiyyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyyah, 

memiliki makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya’a) dan menjadi 

besar atau dewasa (tara’ra’a). Artinya, pendidikan (tarbiyyah) merupakan 

usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara 

fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Qurtubi mengatakan bahwa "Rabb" 

 

7Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), 
h.3. 

8Lihat Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 
h.21.22.  
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merupakan suatu gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan 

antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Allah 

mengetahui dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab ia 

adalah pencipta mereka. Di samping itu pemeliharaan Allah tidak terbatas 

pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-Nya. Karena itulah 

ia disebut Rabb al-'Alamin.9 Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses 

transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik 

agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan 

menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan 

kepribadian yang luhur.10  

b. Al-Ta‘līm 

Al-Ta‘līm merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari 

akar kata ‘allama. Istilah tarbiyyah diterjemahkan dengan pendidikan, 

sedangkan ta‘līm diterjemahkan dengan pengajaran.11 Dalam al Qur’an 

dinyatakan, bahwa Allah swt. mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-‘Alaq/96: 4 sebagai 

berikut: 

 ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ 

Terjemahnya: 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.12 

 

9Lihat Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu 
Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42.  

10Lihat Abdul Mujib. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 
h. 13. 

11Lihat Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an, h. 60.  

12Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Qur’ān al-Karīm”, 2019. 

https://quran.kemenag.go.id/surah/96/4 (diakses 2 November 2022) 
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Berdasarkan ayat di atas, kata ta’lim/’allama dalam Alquran ditujukan 

sebagai proses pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan kepada 

peserta didik. 

c. Al-Ta’dīb 

Istilah ta’dīb berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’dīban yang 

mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, 

sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang 

merupakan asal kata dari ta’dīb disebut juga mu‘allim, yang merupakan 

sebutan orang yang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang.13 Ta'dīb lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan 

santun. Ta'dīb yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban 

atau kebudayaan. Artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang 

berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui 

pendidikan.14 

Menurut Muhammad Naquib al-Attas, penempatan istilah al-ta’dīb 

lebih cocok digunakan dalam diskursus pendidikan Islam dibandingkan 

dengan penggunaan term al-ta‘līm dan al-tarbiyyah. Sebab bila dibandingkan 

ketiga kata tersebut, yaitu al-ta‘līm, al-tarbiyyah, dan al-ta’dīb, maka akan 

terdapat pengertian yang berbeda mengenai fokus yang ingin dicapai oleh 

subyek didik. Namun demikian ketiga pengertian di atas pada dasarnya saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya.15 

Arti lebih luas tentang ta’dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammads an- 

Naquib al-Attas. Menurutnya, kata ta’dīb adalah pengenalan dan pengakuan 

 

13Lihat Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 4-5. 

14Lihat Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an, h. 17. 

15Lihat M. Al-Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam (Kuala Lumpur, Abim, 
1980), h. 25-30.  
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yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian 

rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan 

dan keagungan Tuhan.16 

2. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam undang undang 

sistem pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.17  

Hasan Langgulung merumuskan tujuan pendidikan Islam dalam dua 

tahap, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan 

umum adalah maksud atau perubahan-perubahan yang dikehendaki yang 

diusahakan oleh pendidikan untuk mencapainya. Tujuan ini dianggap kurang 

merata dan lebih dekat dari tujuan tertinggi, tetapi kurang khusus jika 

dibandingkan dengan tujuan khusus. Supaya lebih jelas dapat dikatakan 

bahwa tujuan tertinggi pendidikan tidak tergantung pada institusi pendidikan 

tertentu, atau pada tahap pendidikan tertentu, atau pada jenis pendidikan 

tertentu, atau pada masa dan umur tertentu. Sedangkan pada tujuan umum 

 

16Lihat Abdul Mujib.Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 20.  

17Depdiknas, UU No.2 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2006), h. 3.  
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dan tujuan khusus ia dapat dikaitkan dengan institusi pendidikan tertentu, dan 

masa atau umur tertentu.18 

a. Tujuan Umum Pendidikan Islam 

Hasan Langgulung mengutip rumusan tujuan umum pendidikan Islam 

dari Al-Abrasyi. Muhammad Athiyah al-Abrasyi adalah seorang tokoh 

pendidikan yang hidup pada masa pemerintahan Abd. Nasser yang 

memerintah Mesir pada tahun 1954-1970. Beliau adalah satu dari sederetan 

nama yang tidak boleh dilupakan oleh para cendekiawan Arab dan muslimin. 

Beliau adalah penulis tentang pendidikan keislaman dan pemikiran, umurnya 

yang mendekati 85 tahun akan selalu terasa pengaruhnya bagi generasi 

sesudahnya. Beliau dilahirkan pada awal April tahun 1897 dan wafat pada 

tanggal 17 Juli 1981.19 Al-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam 

telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu : 

1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum Muslimin 

dari dahulu kala sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak 

adalah inti pendidikan Islam, dan bahwa mencapai akhlak yang 

sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya.  

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan 

Islam bukan hanya menitik beratkan pada keagamaan saja, atau pada 

keduniaan saja, tetapi pada kedua-duanya. 

3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau 

lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan 

profesional. 

 

18Lihat Hasan Langgulung. Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat 
dan Pendidikan. (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru: 2004), h.55. 

19Lihat Muhammad Athiyah Al Abrasyi. Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. (Jakarta: 
Bulan Bintang: 1974). h.25. 
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4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan 

tahu (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu 

sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan pertukangan 

supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan 

tertentu agar dapat ia mencari rezeki dalam hidup di samping 

memelihara segi kerohanian dan keagamaan. 

b. Tujuan Khusus Pendidikan Islam 

Sebagai seorang pemikir terakhir dari zaman keemasan tamaddun 

Islam yang banyak menulis mengenai pendidikan, terutama pada karyanya 

yang terkenal, yaitu Muqaddimah, Ibn Khaldun membagikan tujuan-tujuan 

pendidikan, yaitu: 

1) Mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan yaitu mengajarkan 

syiar-syiar agama menurut al-Quran dan sunah, sebab dengan jalan itu 

potensi iman itu diperkuat, sebagaimana halnya dengan potensi-potensi 

lain yang jika telah mendarah daging maka ia seakan-akan menjadi 

fitrah. 

2) Menyiapkan seseorang dari segi akhlak 

3) Menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial.  

4) Menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan.  

5) Dikatakannya bahwa mencari dan menegakkan hidupnya mencari 

pekerjaan, sebagaimana ditegaskannya pentingnya pekerjaan sepanjang 

hidup manusia, sedang pengajaran atau pendidikan dianggapnya 

termasuk di antara keterampilan-keterampilan itu. 

6) Menyiapkan seseorang dari segi kesenian, di sini termasuklah musik, 

syair, khat, seni bina dan lain-lain. 
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Dari tujuan umum dan tujuan khusus yang telah diuraikan di atas, 

Hasan Langgulung kemudian merumuskan Tujuan akhir (ultimate aim) 

pendidikan dalam Islam adalah pembentukan pribadi khalifah bagi anak didik 

yang memiliki fitrah, roh di samping badan, kemauan yang bebas, dan akal.20 

3. Kurikulum Pendidikan Islam 

Hasan Langgulung mendefinisikan perkataan “kurikulum”, berasal dari 

bahasa latin “curriculum” yang berarti suatu kursus, terutama suatu kursus di 

Universitas. Beliau menyimpulkan definisi kurikulum dari beberapa pemikir-

pemikir pendidikan bahwa, “Kurikulum adalah sejumlah pengalaman 

pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang disediakan oleh 

sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud 

menolongnya untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan 

mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan”.21 

Hasan Langgulung menambahkan bahwa menurut konsep yang luas 

dan menyeluruh, yang merupakan sumber kurikulum pada zaman modern ini, 

maka kurikulum itu mempunyai empat unsur atau aspek utama, yaitu: 

a) Tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu.  

b) Pengetahuan (knowledge), ilmu-ilmu, data-data, aktivasi-aktivasi, dan 

pengalaman-pengalaman yang turut membentuk kurikulum itu.  

c) Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-

murid untuk mendorong mereka belajar dan membawa mereka ke arah 

yang dikehendaki dan tujuan yang dirancangkan.  

 

20Lihat Hasan Langgulung. Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat 
dan Pendidikan. (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru: 2004), h.57. 

21Lihat Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam. (Jakarta: Al-Husna Zikra: 
2002), h.241. 



27 

 

d) Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan 

menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang dirancangkan 

dalam kurikulum. 

4. Metode Pendidikan Islam 

 Dalam bahasa arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. 

Terkadang digunakan kata at-taṣ riqah, manhaj, dan al-wasilah. at-taṣ riqah 

berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau 

mediator.22 Menurut Nur Uhbiyati dalam pendidikan Islam, metode yang 

dapat digunakan di antaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan dengan menggunakan metode teladan. 

b. Pendidikan melalui nasehat. 

c. Pendidikan melalui hukuman. 

d. Pendidikan melalui cerita-cerita. 

e. Pendidikan melalui kebiasaan. 

f. Pendidikan melalui menyalurkan bakat. 

g. Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa.23 

Berdasarkan beberapa metode di atas, menurut penulis yang benar-

benar harus ditekankan yang pertama yaitu keteladanan. Karena dengan 

keteladanan yang dicontohkan oleh sang pendidik, maka peserta didik akan 

cepat bahkan akan langsung mempraktikkan apa yang mereka lihat. 

Keteladanan itu dapat dilihat dalam diri Rasulullah dengan mengikuti ajaran 

Alquran dan sunnah Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Aḥzāb/33: 21: 

 

22Lihat Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 
h. 144. 

23Lihat Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan Islam, h. 134-140. 
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 َ خِرَ وَذكََرَ اللّٰه َ وَالْيَوْمَ الْْٰ وا اللّٰه ِ ا سْوَة  حَسَنَة  لِّمَنْ كَانَ يرَْج    لَقَدْ كَانَ لكَ مْ فيِْ رَس وْلِ اللّٰه

 .كَثِيْرًاۗ 

Terjemahnya: 

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 
bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.24 

C. Biografi Prof. Dr. Hasan Langgulung 

Nama lengkapnya adalah Hasan Langgulung, lahir di Rappang, Sulawesi 

Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934. Ayahnya bernama Langgulung dan 

ibunya bernama Aminah Tanrasula. Hasan Langgulung menempuh seluruh 

pendidikan dasarnya di daerah Sulawesi Selatan, Indonesia. Ia memulai 

pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat (SR). Sekarang setingkat Sekolah 

Dasar (SD) pada tahun 1943- 1949 di Rappang, Sulawesi Selatan. Kemudian 

melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Islam dan Sekolah 

Guru Islam di Makassar sejak tahun 1949 - 1952 serta menempuh B.I. Inggris 

di Ujung Pandang, Makassar. 

Perjalanan pendidikan internasionalnya dimulai ketika ia memutuskan 

hijrah ke Timur Tengah untuk menempuh pendidikan sarjana muda atau 

Bachelor of Arts (BA) dengan spesialisasi Islamic and Arabic Studies yang 

beliau peroleh dari Fakultas Dar al-Ulum, Cairo University, Mesir pada tahun 

1962. Setahun kemudian ia sukses menggondol gelar Diploma of Education 

(General) dari Ein Shams University, Kairo. Di Ein Shams University Kairo pula 

ia mendapatkan gelar M.A. dalam bidang Psikologi dan Kesehatan Mental 

(Mental Hygiene) pada tahun 1967. Sebelumnya, ia juga sempat memperoleh 

Diploma dalam bidang Sastra Arab Modern dari Institute of Higher Arab 

 

24Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Qur’ān al-Karīm”, 2019. 

https://quran.kemenag.go.id/surah/33/21 (diakses 5 November 2022) 
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Studies, Arab League, Kairo, yaitu di tahun 1964. Kecintaan dan kehausan 

Hasan Langgulung pada ilmu pengetahuan tak membuatnya puas dengan apa 

yang telah ia peroleh di Timur Tengah. Beliau pun melanjutkan pengembaraan 

intelektualnya dengan pergi ke Barat. Hasilnya gelar Doctor of Philosophy 

(Ph.D.) dalam bidang Psikologi diperoleh dari University of Georgia, Amerika 

Serikat di tahun 1971.25 

Semasa kuliah Hasan Langgulung tak hanya mengasah daya 

intelektualnya (kognisi) saja, saat itu ia pun sudah menunjukkan talenta 

sebagai seorang aktivis dan seorang pendidik. Hal ini dapat dibuktikan ketika 

ia diberi kepercayaan sebagai Ketua Mahasiswa Indonesia di Kairo tahun 

1957. Antara tahun 1957 hingga 1967 ia mengemban amanah sebagai Kepala 

dan Pendidik Sekolah Indonesia di Kairo. Kemampuan organisatorisnya 

semakin matang ketika ia menjadi Wakil Ketua Mahasiswa Indonesia di Timur 

Tengah (1966-1967).26 Pada tanggal 22 September 1972, Hasan Langgulung 

melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang perempuan bernama 

Nuraimah Mohammad Yunus. Pasangan ini dikaruniai dua orang putra dan 

seorang putri, yaitu Ahmad Taufiq, Nurul Huda, dan Siti Zakiah. Keluarga ini 

tinggal di sebuah rumah di Jalan B 28 Taman Bukit, Kajang, Malaysia. 

Selepas kuliah aktivitas beliau semakin padat. Ia seringkali menghadiri 

berbagai persidangan dan konferensi baik sebagai pembicara ataupun peserta 

yang diadakan di dalam maupun di luar negeri seperti di Amerika Serikat, 

Jepang, Australia, Fiji, Timur Tengah, beberapa negara di Eropa, di samping 

 

25Lihat Hasan Langgulung, Pendidikan Dan Peradaban: Suatu Analisa Sosio-Psikologi 
(Jakarta: Pustaka Setia Al- Husnah, 1985), Cet. 3, h.248. 

26Lihat Syamsul Kurniawan, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar 
Ruzz Media, 2011), h.271. 
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negara-negara di wilayah ASEAN sendiri.27. Pengalamannya sebagai pengajar 

dan pendidik dimulai sejak ia masih kuliah di Mesir, yaitu sebagai kepala 

sekolah Indonesia di Kairo (1957-1968). Saat di Amerika Serikat, ia pernah 

dipercaya sebagai asisten pengajar dan dosen di University of Georgia (1969-

1970) dan sebagai asisten peneliti di Georgia Studies of Creative Behaviour, 

University of Georgia, Amerika Serikat (1970-1971). Asisten Profesor di 

Universitas Malaya, Malaysia (1971-1972). Ia juga pernah diundang sebagai 

Visiting Professor di University of Riyadh, Saudi Arabia (1977-1978), Visiting 

Professor di Cambridge University, Inggris, serta sebagai konsultan psikologi 

di Stanford Research Institute, Menlo Park, California, Amerika Serikat. Beliau 

juga pernah mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai professor 

senior dalam beberapa tahun dan sekarang beliau mengajar di Universitas 

Islam Antara Bangsa Kuala Lumpur, Malaysia juga sebagai professor senior 

(2002). Beliau mendapatkan penghargaan Profesor Agung (Royal Profesor) 

pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh masyarakat akademik 

dunia.28 

Corak pemikiran Hasan Langgulung ini identik dengan gerakan 

Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu penguasaan disiplin ilmu modern, 

penugasan khazanah Islam, penentuan relevansi Islam bagi masing-masing 

bidang Ilmu modern, pencarian sintesa kreatif antara khazanah dengan ilmu 

modern, dan pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai 

penemuan pola rencana Allah SWT.29 Hasan Langgulung sebagai tokoh 

 

27Lihat Hasan Langgulung, Pendidikan Dan Peradaban: Suatu Analisa Sosio-Psikologi, 
Cet. 3, h.249. 

28Lihat Syamsul Kurniawan, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar 
Ruzz Media, 2011), h.272. 

29Lihat Ismail Raji al Faruqi, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Terj. Anas Mahyudin, 
(Bandung: Pustaka Bandung, 1982),h. 98. 
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pemikir kontemporer sangat menaruh perhatian besar terhadap upaya 

Islamisasi Ilmu Pengetahuan, terutama pada bidang yang ditekuni yaitu 

psikologi dan pendidikan. Pemikirannya mempunyai relevansi dengan 

perkembangan zaman, bahkan dalam tulisannya ia berupaya mengantisipasi 

masa depan, sehingga beliau patut dimasukkan ke dalam kelompok modernis 

dan para tokoh pemikiran pendidikan. 

Selama waktu hidupnya, dia telah menulis banyak artikel dan buku 

tentang berbagai bahasa dan psikologis dalam pendidikan. Seperti bahasa 

Inggris, Arab, bahasa Indonesia dan Melayu, bahkan beberapa diterjemahkan 

kembali ke Bahasa lain seperti Filipina, misalnya Journal of Special Psychology, 

Journal of Cross-Cultural Psychology, Islamic Quartery Muslim education 

Quarterly, The Curriculum Reform of General Education in Higher Education in 

Southeast Asia, Bangkok: ASAIHL, 1974. Hasan Langgulung juga telah 

menerbitkan empat belas buku yang berkisar dalam psikologi, pendidikan, 

falsafah dan Islam. juga telah menulis berkenaan dengan topik-topik tersebut 

di atas lebih dari 60 buah artikel yang terbit dari dalam negeri seperti: The Self; 

Concept of Indonesian Adolescene, Malaysia: Jurnal Pendidikan, 1975, Beberapa 

Aspek Pendidikan Ditinjau dari Segi Islam, Kuala Lumpur: Majalah Azzam, 

1974, Al-Ghazali dan Ibnu Thufail Vs Rousseau dan Piaget, Kuala Lumpur: 

Majalah Jihad, 1976.30 Adapun buku-buku yang pernah ditulis dan diterbitkan 

oleh beliau adalah:  

1. Asas-asas pendidikan Islam (1992) 

2. Pendidikan Islam menghadapi abad ke-21 (1998).  

3. Pendidikan dan peradaban Islam (1985). 

4. Manusia dan pendidikan (1985).  

 

30Lihat Hasan Langgulung, Aas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Al- Husna Zikra, 
2002), h.401. 
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5. Kreativitas dan pendidikan Islam: analisis psikologi dan falsafah  

6. (1991). Dalam bukunya yang berjudul Kreativitas dan Pendidikan  

7. Islam, Langgulung menulis tentang Psikologi Islam dan kreativitas,  

8. sebagai perbandingan dengan teori yang dikemukakan oleh tokoh  

9. Mazhab kemanusiaan, psikoanalisa, Sperman, Guilford dan lain-lain. 

10. Beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam (1980).  

11. Teori-teori kesehatan mental (1992).  

12. Social Aims and Effect of Higher Education, Kuala Lumpur: Economic  

13. & Business Student.s Association in Southeast Asia, 1973.  

14. Pendidikan Islam akan Kemana? 

15. Peranan Ibu-Bapak dalam Pendidikan Keluarga.  

16. Suatu Analisis Sosio-Psikologi (1979) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (Library Research), maka metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research) karena data yang diteliti berupa naskah-naskah atau buku-buku, 

atau majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.1 Dalam 

penelitian kepustakaan memiliki ciri deskriptif dan juga memiliki ciri historis. 

2 Dikatakan historis karena banyak memiliki dimensi sejarah, termasuk di 

dalamnya penelitian pemikiran tokoh, misalnya tokoh-tokoh pendidikan masa 

lalu yang pemikirannya menarik untuk dikaji. Penelitian tersebut dapat 

meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula tentang 

karya atau naskah tertentu. Oleh karenanya, penelitian kepustakaan akan 

menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak 

sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian 

kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan 

kesulitan apabila tidak demikian. 

B. Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

analisis filosofis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu di 

 

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

2Lihat Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: 
Paradigma, 2010), h. 134.  
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masa lewat, serta metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah 

(historical approach).3  

Historical approach atau pendekatan sejarah ialah penelaahan 

dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi yang lampau dan 

dilaksanakan secara sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau 

supaya dapat memahami keadaan, praktik pendidikan dengan lebih baik dan 

selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan mengacu 

pada pengalaman yang lama.4 

C. Sumber Data 

Dalam mengumpulkan data mengenai konsep pembaruan pendidikan 

Islam (studi atas pemikiran Prof. Dr. Hasan Langgulung), sumber yang 

dijadikan bahan penelitian adalah buku-buku karya Prof. Dr. Hasan 

Langgulung sendiri yaitu di antaranya Asas-asas Pendidikan Islam, Manusia 

dan pendidikan, dan lain sebagainya. Juga buku karya murid-muridnya, buku 

karya orang-orang terdekat, buku karya orang lain yang relevan dengan 

pembahasan dan beberapa pembahasan jurnal, majalah, dan buletin. Oleh 

karena itu, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun di 

antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan 

objek riset. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang ditulis langsung oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung, serta buku 

yang relevan dengan pembahasan. 

 

3Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 
2005), h. 252.  

4Lihat Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 253.  
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan 

melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh 

pemikir yang lain, yang berbicara tentang gagasan Prof. Dr. Hasan Langgulung. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini 

adalah metode kutipan langsung dan tidak langsung. Metode kutipan langsung 

merupakan pernyataan atau kalimat yang ditulis dalam susunan kalimat 

aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Dalam metode tersebut tidak 

diperkenankan untuk mengubah atau menghilangkan apa pun dari 

pernyataan yang diambil. Bahan yang dikutip harus ditulis ulang secara tepat 

seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaannya. 

Metode kutipan tidak langsung merupakan pernyataan atau kalimat 

yang hanya mengambil inti sari atau pokok pikiran dari pendapat yang dikutip. 

Dalam kutipan ini, pengutip diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulis 

dengan bahasa pengutip dengan syarat tidak mengubah makna dari gagasan 

tersebut.5 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. 

Sebab, pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat 

digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.  

 

5Kurniadi,“Pengertian, Jenis, Contoh Kutipan Langsung dan Tidak Langsung” blog 
Kurniadi. http://istigfarahmq.wordpress.com/ (7 Januari 2020) 

http://istigfarahmq.wordpress.com/
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Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

dirumuskan oleh data. Adapun bentuk teknik analisis data yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha utuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.6 

Pendapat ini diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif tersebut 

adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam 

bentuk angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti.7  

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk berupaya memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan 

dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisis data, 

memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat 

gambaran suatu keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.8 Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, kemudian peneliti 

menyimpulkan dari masing-masing kutipan data yang diambil dari sumber 

data tersebut. 

 

6Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207.  

7Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 6.  

8Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120.  
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2. Metode Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, 

yakni menganalisis dan menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh 

pakar, baik melalui tulisan atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. 

Dalam upaya menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, 

pendekatan sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus 

berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit.9 

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang meman-

faatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari 

sebuah dokumen, sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah 

teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematis.10  

Di samping itu dengan cara analisis isi dapat ditemukan di antara satu 

buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 

tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif 

tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai 

syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang Content Analysis yaitu, 

objektif, sistematis, dan general.11  

 

9Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 
2000), h. 68.  

10Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20.  

11Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69.  
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Fokus penelitian deskriptif analisis adalah berusaha mendeskripsikan, 

membahas, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfron-

tasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang 

berupa hubungan, dan pengembangan model. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Pembaruan Pendidikan Islam (Menurut Pemikiran Prof. Dr. 

Hasan Langgulung) 

Menurut Hasan Langgulung istilah pendidikan dalam bahasa Inggris 

adalah education, berasal dari bahasa latin yaitu educare, yang berarti 

memasukkan sesuatu, barangkali memasukkan ilmu ke kepala seseorang. 

Dalam hal ini bahwa ilmu adalah proses memasukkan ke kepala orang, jadi 

ilmu itu memang memasukkan ilmu ke kepala.1 

Dalam hal ini padangan Hasan Langgulung tentang pendidikan dapat 

diformulasi sebagai sebuah proses memindahkan nilai-nilai kebudayaan dari 

individu ke masyarakat. Dalam kata lain Hasan Langgulung juga mengatakan 

pendidikan adalah sebuah tindakan (action) yang diambil oleh suatu 

masyarakat, kebudayaan, atau peradaban untuk memelihara kelangsungan 

hidupnya. Bahwa pendidikan itu penting bagi manusia dalam menjalani 

kehidupannya di dunia ini agar mendapatkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan.2 Langgulung juga mendefinisikan bahwa pendidikan yaitu 

proses untuk mengembangkan dan menemukan kemampuan-kemampuan 

(talent) tersembunyi yang ada dalam diri peserta didik3 

Selanjutnya menurut Hasan Langgulung menjelaskan bahwa 

pendidikan itu sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di 

dunia ini agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai sebuah 

 

1Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 
1985), h.28. 

2Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 29. 

3Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 30. 



40 

 

pemindahan nilai-nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang 

ada di dalamnya, maka proses pendidikan tersebut menurutnya dapat 

dilakukan dengan macam-macam jalan, yakni: 

1. Melalui pengajaran, dalam hal ini berarti pemindahan pengetahuan 

2. Melalui latihan  

3. Melalui proses yang melibatkan seseorang meniru atau mengikuti apa 

yang diperintahkan oleh orang lain. 

Dalam memberikan pengertian terhadap pendidikan, Hasan 

Langgulung juga memandang dari tiga segi, yakni: dari sudut pandangan 

masyarakat, dari segi pandangan individu, dan dari segi proses antara individu 

dan masyarakat4 

Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewaris 

kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat 

tetap berkelanjutan. Dengan kata lain, menurutnya masyarakat mempunyai 

nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar 

identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Nilai-nilai yang ini diwariskan 

itu bervariasi, ada yang bersifat seni, intelektual, politik, dan lain-lain 

Dari segi pandangan individu, pendidikan adalah pengembangan 

potensi-potensi yang tersembunyi dan terpendam. Dalam hal ini Langgulung 

mengibaratkan individu itu sebagai samudera yang dalam dipenuhi dengan 

mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak terlihat. Ia masih berada di 

dasar air, individu itu perlu dipancing dan digali agar menjadi perhiasan dan 

makanan bagi kelangsungan hidup manusia. Bakat atau potensi individu itulah 

yang dididik untuk menggali mutiara tersebut dan mengubahnya menjadi 

kekayaan yang berlimpah untuk kemakmuran suatu masyarakat. Dalam istilah 

 

4Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 38. 
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lain, berkenaan dengan individu ini, pendidikan adalah proses memunculkan 

aspek-aspek tersembunyi yang ada pada peserta didik. Dengan istilah lain, 

kemakmuran suatu masyarakat bergantung pada kesuksesan pendidikannya 

dalam menggarap kekayaan yang ada pada setiap individu. 

Segi proses antara masyarakat dan individu, disimak dari proses, maka 

dalam pandangan Hasan Langgulung berarti dalam pendidikan itu adalah 

proses take and give antara manusia dan lingkungan sekitar, dalam rangka 

menciptakan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan guna mengubah dan memperbaiki kekurangan kondisi-kondisi 

kemanusian dan lingkungan. Dalam istilah lain Langgulung katakan bahwa 

pendidikan ialah interaksi antara potensi dan budaya, di mana kedua proses 

ini berjalan beriringan, saling mengisi satu sama lain. 

Selanjutnya dikatakan oleh Langgulung bahwasanya dalam bahasa 

Arab terdapat beberapa istilah yang mengandung arti pendidikan, yaitu ta‘līm, 

tarbiyyah dan ta’dīb. Langgulung lebih cenderung memakai diksi ta’dīb untuk 

menggambarkan arti pendidikan. Menurutnya, kata ta‘līm terlalu sempit, 

karena hanya bermakna mengajar suatu ilmu kepada seseorang (kognitif), 

sedangkan kata tarbiyyah terlalu luas cakupannya, termasuk mendidik 

binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam pengertian memelihara, 

mengembang-biakkan, dan sebagainya. Sementara kata ta’dīb, menurutnya 

mengajar tidak hanya terbatas pada transformasi pengetahuan, tetapi juga 

mendidik seseorang menjadi sosok manusia yang sempurna. Selain itu, 

cakupan pendidikan yang terkandung kata ta’dīb lebih spesifik untuk manusia. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa 

Langgulung melihat pendidikan yaitu proses pengajaran yang berfungsi 

menyeluruh, baik transformasi pengetahuan, penghayatan dan penyadaran 
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serta pembentukan sikap atau perilaku. Dengan begitu, akhir tujuan 

pendidikan menurutnya ialah pencapaian berbagai rana pengetahuan. Di 

samping itu, pendidikan menurutnya ialah proses pengajaran yang dilakukan 

oleh manusia kepada manusia, tidak terhadap makhluk hidup yang lain seperti 

hewan. 

Langgulung memberi penjelasan mengenai makna pendidikan seperti 

yang tercermin dalam kata ta’dīb. Pertama transfer of value, culture, dan ilmu 

dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu generasi kepada generasi 

setelahnya. 

Pendidikan dari seseorang yang memiliki pengetahuan kepada orang 

lain yang belum mengetahui, ini bermakna bahwa pendidikan itu sangat luas 

artinya, tidak hanya terbatas di bilik sekolah, melainkan bisa berlaku di mana-

mana seperti di rumah, taman atau tempat bermain, di dalam sebuah 

pertemuan, kedai, di pasar dan lain sebagainya. Jadi bila seseorang 

memindahkan pengetahuan yang dipunyainya kepada orang lain yang belum 

mempunyai pengetahuan tersebut, maka berlakulah proses pendidikan. 

Tetapi di dalam proses ini terkandung kemestian bahwa prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam pengetahuan itu dimengerti dan diketahui sebab akibatnya.  

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari makna pendidikan seperti 

dikemukakan Langgulung di atas, antara lain proses pendidikan dapat 

berlangsung di berbagai tempat, tidak hanya di sekolah. Sebagaimana saat ini 

kita ketahui ada berbagai jenis pendidikan, seperti pendidikan formal, non 

formal dan informal, pendapat Langgulung di atas dapat dimasukkan dalam 

kerangka tersebut. Dalam kesempatan lain, Langgulung juga menegaskan 

bahwa prinsip-prinsip ilmu yang diajarkan harus diketahui secara detail, 

dengan mengindikasikan bahwa pendidikan berlangsung guna menjadikan 
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seseorang berpikir rasional. Artinya, ia memahami suatu pengetahuan 

berdasarkan logika, bukan berdasarkan taklid.  

Langgulung juga menyatakan bahwa pendidikan ialah latihan. Latihan 

berarti seseorang melakukan pembiasaan tatkala melakukan pekerjaan 

tertentu guna memperoleh kemahiran di dalam pekerjaan tersebut. Misalnya 

seseorang melatih menyetir mobil, bermain bola dan sebagainya. Dalam 

latihan ini seseorang tidak dimestikan mengetahui sebab-sebab mobil itu 

berjalan, yang perlu diketahui misalnya yaitu menginjak gas, agar mobil bisa 

berjalan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa makna pendidikan dalam pandangan 

Langgulung tidak hanya terbatas pada pemindahan pengetahuan seperti 

tergambar pada makna pertama, melainkan juga menekankan aspek 

pembiasaan dan latihan. Proses pembiasaan dan latihan ini akan 

mengantarkan anak didik sampai pada keterampilan (psikomotor). Dalam 

konteks Pendidikan Islami, keterampilan dimaksud adalah kemampuan 

melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Pendapat Langgulung 

ini sangat relevan dengan metode Pendidikan Islami yang dicontohkan 

Rasulullah dalam mendidik sahabatnya dengan metode latihan dan 

pembiasaan. 

Pendidikan juga memiliki makna sebagai penanaman nilai. Dalam hal 

ini, Langgulung berpandangan bahwa pendidikan juga bermakna penanaman 

suatu nilai tertentu ke dalam diri seseorang. Penanaman nilai ini merupakan 

perwujudan penekanan pada ranah afektif dalam pembelajaran, yakni ranah 

kesadaran dan penghayatan nilai-nilai Pendidikan Islami. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil benang merah bahwa pandangan 

Hasan Langgulung tentang pendidikan merupakan suatu proses menyiapkan 
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generasi penerus untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan 

nilai-nilai pada Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal 

di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan tidak hanya sekedar 

transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value dan berorientasi dunia 

akhirat (teosentris dan antroposentris), sebagai tujuannya. 

B. Ragam Pembaruan Pendidikan Islam Sebagai Legasi dari pemikiran 

Prof. Dr. Hasan Langgulung. 

1. Kurikulum pendidikan  

Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang memiliki 

peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kurikulum dapat 

dikatakan sebagai rujukan maju atau tidaknya proses pendidikan yang telah 

direncanakan. Hasan Langgulung mendefinisikan perkataan “kurikulum”, 

berasal dari bahasa latin “curriculum” yang berarti suatu kursus, terutama 

suatu kursus di universitas. Beliau menyimpulkan definisi, “kurikulum adalah 

sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian 

yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didik di dalam dan di luar sekolah 

dengan maksud menolongnya untuk berkembang secara menyeluruh dalam 

segala segi dan mengubah kelakuan mereka dengan tujuan-tujuan 

pendidikan”. 

 Dalam keterangan lain Hasan Langgulung menyebutkan, kurikulum 

adalah serangkaian kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan 

diprogram secara terperinci bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, 

baik di luar maupun di dalam sekolah demi mencapai tujuan yang diinginkan5 

 

5Kurniawan, dkk, Jejak pemikiran tokoh pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011), h. 278. 
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 Hasan Langgulung melihat kondisi yang sangat memperhatikan dalam 

dunia pendidikan, beliau memandang perlunya mengubah paradigma ilmu 

pengetahuan yang telah kehilangan identitas Islam melalui proses islamisasi 

ilmu terhadap salah satu komponen dalam pendidikan Islam yaitu kurikulum. 

Hasan menguraikan proses islamisasi ilmu melalui penyusunan kembali 

dasar-dasar kurikulum oleh karena pendidikan Islam selama ini telah 

kehilangan makna dan jauh dari tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Menurutnya proses islamisasi ilmu tidak hanya fokus pada segi ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga meliputi tiga komponen kurikulum yakni tujuan 

pendidikan, metodologi pengajaran dan penilaian6 

Dalam kurikulum terdapat beberapa komponen-komponen, Kurikulum 

memiliki 4 komponen utama, yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi 

pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling 

berkaitan satu sama lainnya sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh 

sebagai program pendidikan7 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Hasan Langgulung mengatakan bahwa berbicara tujuan pendidikan 

harus mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup, sebab pendidikan 

bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

perbincangan tentang tujuan juga mengharuskan kita membicarakan sifat-

sifat asal manusia menurut pandangan Islam, sebab pada manusia itulah 

dicita-citakan sesuatu yang ditanamkan oleh pendidikan8 

 

6Lihat Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Cet. V, Jakarta: Pustaka Al-
Husna,2003), h. 296. 

7Lihat Syarifuddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: 
Ciputat Press,,2002), h. 51. 

8Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 57. 
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Tujuan hidup seperti yang disebutkan dalam QS al-Żiyāt/51: 56 yang 

bermakna: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka 

menyembah kepada-Ku ”. Itulah tujuan kejadian manusia, dan segala usaha 

untuk menjadikan manusia menjadi hamba yang beribadah inilah tujuan 

tertinggi pendidikan dalam Islam. Begitu juga ayat QS al-Baqarah/2: 30: yang 

bermakna: “Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat: Aku akan 

menciptakan khalifah di bumi”. Jadi segala usaha untuk membentuk watak 

manusia sebagai khalifah di bumi ini itulah pendidikan menurut pandangan 

Islam9 

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan 

fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis, 

sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan 

fungsinya sebagai khalifah fī al-arḍ. Lebih tegas lagi Hasan Langgulung 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam harus dirumuskan sebagai arah 

yang akan dituju manusia secara esensi supstansial, yakni kesempurnaan 

hidup sesuai citra bagi penciptaan manusia10 

Dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan sebagai pemberi nilai, 

Hasan Langgulung menegaskan bahwa tujuan pendidikan agama Islam harus 

mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama. Pertama, fungsi 

spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman. Kedua, fungsi psikologis 

yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak 

yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna. Ketiga, 

fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan 

manusia dengan manusia lain atau masyarakat, di mana masing-masing 

 

9Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 48. 

10Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 59. 
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memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyusun masyarakat yang 

harmonis11 

Menurut Hasan Langgulung tujuan pendidikan, khususnya pendidikan 

Islam sebenarnya adalah berbicara tentang tujuan hidup manusia. Sebab, 

pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk 

memelihara kelanjutan hidupnya (survival), baik sebagai individu maupun 

masyarakat.12 

Perbincangan tentang tujuan pendidikan Islam juga berarti 

mengungkap sifat-sifat asal (nature) manusia menurut pandangan Islam, 

sebab pada diri manusialah dicita-citakan sesuatu yang dinamkan oleh 

pendidikan13 

Menurut Hasan Langgulung, tujuan tertinggi (ultimate aim) dari 

pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang sempurna, baik sebagai 

hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi. Hasan Langgulung secara tegas 

mengatakan: tujuan pendidikan Islam tidak boleh bergeser dari tujuan 

tertinggi tersebut, sebab jika bergeser maka kekhususan pendidikan Islam 

dibanding dengan model pendidikan yang lain akan hilang. Justru kelebihan 

pendidikan Islam di antaranya terletak pada tujuannya yakni mewujudkan 

manusia sempurna sebagai hamba yang taat melakukan pengabdian kepada 

Allah dan mampu mengemban tugas sebagai khilafah14 

Kaitan ini, pendidikan Islam dituntut mampu menghasilkan manusia 

 

11Lihat Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Islam ( Bandung: Al-
Mar’rif,1997), h. 178. 

12Lihat Hasan Langgulung, Peralihan Paradigma (Jakarta:Gaya Media Pratama,2002), 
h 297. 

13Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1985), 
h. 33. 

14Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h 34. 
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ideal dengan kriteria beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki 

pengetahuan luas, memiliki mental yang sehat, memiliki fisik yang kuat dan 

mampu bersosialisasi dengan manusia lain secara harmonis. Bahwa kriteria 

tersebut adalah penjabaran dari kedudukan manusia sebagai abid dan 

khalifah. Manusia ideal dengan kriteria di atas adalah wujud dari pelaksanaan 

fungsi pendidikan Islam, baik fungsi spiritual, psikologis maupun sosial. Dari 

sudut pandang ajaran Islam perwujudan ketiga fungsi itu dapat disejajarkan 

dengan perwujudan akhlak mulia kepada Allah SWT, kepada diri sendiri dan 

kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, ketiganya harus terintegrasi dalam 

setiap pribadi muslim. 

Sehubungan ini, pendidikan Islam harus berorientasi pada tujuan 

tertinggi tersebut. Tujuan umum dan khusus adalah penjabaran lebih lanjut 

dari tujuan tertinggi. 

a. Tujuan umum pendidikan Islam 

Hasan Langgulung menjelaskan bahwa tujuan umum pendidikan 

adalah perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh pendidik untuk 

mencapai. Tujuan ini dianggap kurang merata dan lebih dekat dengan tujuan 

tertinggi, tetapi kurang khusus jika dibandingkan dengan tujuan khusus15 

Definisi tersebut, tampak masih bersifat umum dan yang dapat digaris 

bawahi dari definisi ini adalah bahwa tujuan umum berada di antara tujuan 

tertinggi dan tujuan tertinggi pendidikan Islam. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tujuan umum adalah tujuan perantara untuk sampai pada 

tujuan tertinggi. Tujuan umum ini nantinya akan dirinci dalam tujuan khusus. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap buku-bukunya, dalam menjelaskan tujuan 

umum pendidikan Islam Hasan Langgulung tidak menunjukkan pendapat 

 

15Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 60. 
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siapa yang diikutinya. Hasan Langgulung juga tidak memberikan analisis atau 

komentar terhadap poin-poin yang dikemukakan oleh para pemikir yang 

dikutipnya. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan posisi Hasan Langgulung. 

Namun demikian, dari kutipan-kutipan yang diambilnya dapat 

disimpulkan bahwa tujuan umum pendidikan Islam tetap berada dalam 

bingkai menciptakan manusia ideal sebagaimana disebutkan terdahulu, yakni 

memiliki kemampuan memadai secara spiritual, psikologis dan sosial 

sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai abid dan khalifah. 

b. Tujuan khusus pendidikan Islam 

Tujuan khusus pendidikan Islam adalah sebagai perubahan-perubahan 

yang diinginkan yang merupakan bagian atau termasuk di bawah tiap tujuan 

umum pendidikan. Dengan kata lain, gabungan pengetahuan, keterampilan, 

pola-pola tingkah laku, sikap, nilai-nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam 

tujuan akhirat atau tujuan umum pendidikan, yang terlaksana maka tujuan 

akhir dan tujuan umum juga tidak akan terlaksana dengan sempurna.16 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan khusus pendidikan Islam 

merupakan bagian dari tujuan umum. Dalam tujuan khusus, kemampuan yang 

diharapkan dijabarkan lebih terperinci. Di samping itu, dalam definisi yang 

diberikannya, menunjukkan keterpaduan tujuan pendidikan Islam, baik 

pengetahuan (kognitif), penghayatan dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

tertentu (afektif) maupun keterampilan dan tingkah laku (psikomotor). 

Dengan demikian, dalam pandangan Hasan Langgulung keberhasilan 

pendidikan Islam bukan hanya dilihat dari aspek pengetahuan semata 

(transfer of knowledge), tetapi yang terpenting adalah tumbuhnya kesadaran 

dan penghayatan dalam diri anak didik terhadap nilai-nilai Islam (transfer of 

 

16Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 63. 
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value) sehingga akan teman ivestasi dalam tingkah laku sehari-hari. Di 

samping itu, berdasarkan definisi yang dikemukakan Hasan Langgulung, 

pencapaian tujuan khusus oleh anak didik merupakan indikator keberhasilan 

pendidikan. Olah karena itu, dapat dipahami ketika terwujudnya tujuan 

khusus pendidikan, maka tujuan-tujuan yang lain tidak dapat dicapai secara 

optimal.  

Sebagaimana tujuan umum pendidikan Islam, dalam merumuskan 

tujuan khusus Hasan Langgulung juga mengutip pendapat para tokoh 

pendidikan Islam. Perbedaannya, dalam pembahasan tentang tujuan khusus 

pendidikan Islam, Hasan Langgulung menunjukkan pendapatnya sendiri 

berdasarkan pemikiran para tokoh yang dikutipnya.  

1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-

dasarnya, asal-usul ibarat, dan cara-cara melaksanakan dengan benar, 

dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah 

agama dan menjalankan serta menghormati syiar-syiar agama.  

2) Menumbuhkan kesadaran yang benar pada diri pelajar terhadap agama 

termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akidah yang mulia.  

3) Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, kepada malaikat, 

rasul-rasul, kitab-kitab dan hari kiamat berdasar pada faham kesadaran 

dan perasaan.  

4) Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, perasaan 

keagamaan, semangat keagamaan dan akhlak pada diri mereka dan 

menyuburkan hati mereka dengan rasa cinta, zikir, taqwa dan takut 

kepada Allah.  
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5) Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan 

dalam adab dan pengetahuan keagamaan dan untuk mengikuti hukum-

hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan.17 

Bila dicermati, rumusan tujuan khusus pendidikan Islam di atas tidak 

terlihat secara jelas perbedaannya dengan tujuan umum. Dilihat dari fungsi 

pendidikan Islam sebagai pemberi nilai, rumusan tujuan khusus pendidikan 

Islam yang dikemukakan Hasan Langgulung tidak keluar dari tiga fungsi yang 

dinyatakan, yaitu fungsi spiritual, fungsi psikologis dan fungsi sosial. Fungsi 

spiritual terlihat pada penekanan penanaman akidah dan iman kepada Allah, 

rasul-rasul, kitab, malaikat maupun hari akhir. Fungsi spiritual ini tampaknya 

diletakan oleh Hasan Langgulung sebagai fungsi utama dan paling penting 

dalam pendidikan Islam.  

Fungsi psikologis tampak cukup dominan dalam tujuan khusus 

pendidikan Islam yang dikemukakan Hasan Langgulung, antara lain 

menanamkan rasa cinta, rela, optimisme, membersihkan hati dan sebagainya. 

Sedangkan fungsi sosial tidak begitu terlihat. Namun demikian, tetap saja 

terdapat fungsi sosial dalam tujuan khusus pendidikan Islam.18 

Tujuan akhir (ultimate aim) pendidikan dalam Islam adalah 

pembentukan pribadi khalifah bagi anak didik yang memiliki fitrah, roh di 

samping badan, kemauan yang bebas, dan akal.19 

Hasan Langgulung menjelaskan ciri-ciri seorang khalifah menurut Al-

Qur’an,20 di antaranya adalah sebagai berikut: 

 

17Lihat Hasan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Mental, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Al-
Husna.) h. 5-7. 

18Lihat Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, (Bandung: 
Al-Ma’rif, 1995), h. 178. 

19Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 55. 

20Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h. 29. 
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1) Fitrah, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah ia tidak mewarisi 

dosa karena Nabi Adam a.s. meninggalkan surga.  

2) Roh, yaitu interaksi antara badan dan roh menghasilkan khalifah. Inilah 

dua hal yang dimiliki seorang khalifah.  

3) Kebebasan kemauan, yaitu kebebasan untuk memilih tingkah lakunya 

sendiri. Khalifah itu menerima dengan kemauan sendiri amanah yang 

tidak dapat dipikul oleh makhluk-makhluk lain.  

4) Akal, akal dapat menjadikan manusia membuat pilihan antara yang betul 

dan yang salah, sifat ini yang membedakan khalifah dari makhluk lain.  

3. Metode Pendidikan Islam 

Hasan Langgulung memberikan penjelasan tentang metode pengajaran 

adalah jalan untuk mencapai tujuan. Jadi jalan itu bermacam-macam, begitu 

juga dengan metode. Tidak ada metode terbaik untuk segala pengajaran. 

Mungkin ada yang baik untuk mata pelajaran tertentu oleh guru tertentu tetapi 

belum tentu untuk mata pelajaran dan guru yang berbeda. 

Hasan langgulung mengemukakan bahwa menggunakan metode yang 

akan digunakan harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Aspek pertama tentang kaitan metode penelitian dengan tujuan utama 

pendidikan Islam untuk membina karakter. Manusia dilahirkan dalam 

keadaan fitrah yang baik, sudah tentu kepercayaan akan baiknya fitrah akan 

mempunyai implikasi praktikal terhadap metode-metode yang akan 

digunakan oleh guru. Tidak cukup seseorang guru hanya berusaha melin-

dungi murid-muridnya dari pengaruh-pengaruh buruk dan menunggu agar 

sifat-sifat asalnya itu berkembang sendiri. Seorang pendidik Islam 

bertanggung jawab mengasuh seorang murid dengan cara-cara tertentu. 

Peranannya bukan hanya mengusahakan suasana pengajaran dan 
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membiarkan pelajar menentukan sendiri pilihan tanpa mempertim-

bangkan akibat pilihan itu. Dia tidak boleh duduk diam sedang murid-

muridnya memilih jalan yang salah. 

b. Terkait dengan aspek kedua, yaitu metode-metode yang digunakan dalam 

pendidikan Islam, telah diterangkan juga di atas bahwa seorang guru tidak 

dapat memaksa muridnya dalam cara yang bertentangan dengan fitrahnya. 

Salah satu cara ialah lemah lembut, seperti dinyatakan dalam berbagai ayat 

al-Qur’an dan Hadis dalam menyebarkan dakwah. Tetapi guru-guru yang 

ingin agar pengajaran yang diberikan kepada murid=muridnya itu mudah 

diterima, tidaklah cukup hanya bersifat lemah lembut saja, ia haruslah 

memikirkan metode-metode yang akan digunakannya, seperti memilih 

waktu yang tepat, memulai dengan yang mudah, kemudian yang susah, 

memperbaiki metode yang digunakan dalam mengajarkan suatu mata 

pelajaran, bercerita, berulang-ulang, menanyakan soalan-soalan deduksi, 

dan lain-lain lagi metode-metode yang digunakan ahli-ahli pendidikan 

Islam dari zaman dahulu lagi yang memang ada bukti-buktinya dalam ayat-

ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.  

c. Aspek ketiga daripada metode pendidikan yang perlu perhatian kita adalah 

bagaimana guru menggalakkan murid-muridnya untuk belajar menerima 

ganjaran dan hukuman. Berkesannya ganjaran dan hukuman bertitik tolak 

dari fakta bahwa mereka sangat berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan 

individu. Seorang murid yang menerima ganjaran memahaminya sebagai 

suatu tanda penerimaan terhadap pribadinya, yang menyebabkan ia 

merasa tenteram. Sedang ketenteraman itu adalah salah satu kebutuhan 

asas dari segi psikologi, dan hukuman sangat dibenci sebab ia mengancam 

ketenteraman. Jadi metode pendidikan yang kita kemukakan di sini 
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mencakup pendidikan dalam pengertian yang luas, yaitu formal, non-

formal, dan informal. Dan bila pendidikan diartikan sebagai usaha untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang baik dan mencegah potensi-potensi 

yang buruk, maka tepatlah ganjaran dan hukuman sebagai alatnya. 

Hal tersebut menegaskan pendapat Hasan Langgulung bahwa metode 

pengajaran itu sangat kondisional dan situasional, artinya seorang guru bisa 

memilih dan menggunakan metode yang ada seperti:  

a. Metode ceramah 

b. Metode tanya jawab  

c. Metode diskusi  

d. Metode pemberian tugas belajar (resitasi)  

e. Metode demonstrasi dan eksperimen 

f. Metode kelompok  

g. Metode sosio drama dan bermain peran  

h. Metode karya wisata  

i. Metode drill 

j. Metode team teaching 

Metode-metode tersebut haruslah diaplikasikan dengan menyesuaikan 

materi yang akan diajarkan dengan waktu yang ditentukan. selain itu, untuk 

memotivasi para peserta didik dan mencegah hal yang tidak diinginkan dalam 

pembelajaran perlu adanya apresiasi dan hukuman sebagai salah satu cara 

agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

4. Asas-asas Pendidikan Islam 

Penggunaan metode pendidikan Islam harus mengacu kepada asas yang 

dijadikan sebagai dasar yang meliputi acuan dalam penggunaan media 

pendidikan Islam, hal ini dimaksud agar metode pendidikan tetap didasarkan 
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pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam.21 

Agar tujuan, isi kurikulum dan metode pendidikan tersebut dapat 

berjalan dengan baik, maka pendidikan perlu memiliki asas-asas yang kuat.22 

Pendidikan itu harus mempunyai asas-asas tempat ia tegak dalam materi, 

interaksi, inovasi dan cita-cita.23 Seperti ilmu kedokteran, teknik dan 

pertanian. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan 

suatu arena tempat dipraktikkan sejumlah ilmu yang erat hubungannya satu 

sama lain. 

Asas atau prinsip yakni kebenaran yang menjadi pokok asas seseorang 

berpikir, bertindak, dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan pendidikan, maka 

prinsip pendidikan dapat diartikan sebagai kebenaran yang universal sifatnya 

dan menjadi asas dalam merumuskan perangkat pendidikan.24 

Bidang pertanian, misalnya, merupakan tempat pertemuan kimia 

umum, kimia, tanah, ilmu tumbuh-tumbuhan atau botani, lapisan bumi dan 

ilmu tanah, anatomi tumbuh-tumbuhan, klimatologi, genetik pemakanan dan 

lain-lain. Begitu juga berpuluh-puluh ilmu lain, hasil- hasil terapanya bertemu 

pada bidang pertanian. 

Jadi semua profesi baik dokter, insinyur pertanian atau seorang 

pendidikan memerlukan asas-asas untuk mempermahir profesi dan 

menambah pengetahuan, memperkaya pengalaman dan mengembangkan 

ketrampilan. Ini menghendaki kita jangan mengkaji sekali saja, untuk 

 

21 Zainal Abidin, Filasafat Pendidikan Islam (Lampung: STAIN Juarai Siwo Metro 
Lampung,2014), h. 82 

22 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat (Jakarta: Rajawali 
Press,2012), h. 347. 

23 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: PT Al-Pustaka 
Husna,2003), h. 4. 

24 Samsul Nazir dan Ramayulis, Filasafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam 
Mulia,2009), h. 95. 
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mendapatkan ijazah, tetapi perlu menelaah dan terus berkomunikasi. 

Dokter yang berhasil tidak akan terus berhasil tanpa menelaah dan 

berhubungan terus dengan cabang-cabang spesialisnya. Begitu juga halnya 

dengan ahli pertanian dan guru. Kalau tidak niscaya dan profesional masing-

masing akan terhenti. 

Pengetahuan dan mendalami asas-asas ini bukanlah tugas pemikir dan 

ahli-ahli saja, melainkan juga tugas praktisi dalam rumah sakit dan pabrik, 

kebun atau sekolah.25 Jadi pada dasarnya semua proses memerlukan asas-asas 

agar dapat berjalan dengan baik. 

Dalam hal ini terdapat beberapa asas-asas pendidikan yang dimajukan 

Hasan Langgulung antara lain: 

a. Asas Historis, yaitu Asas yang berkaitan dengan pengalaman positif umat 

dimasa lalu dalam bidang pendidikan yang masih relevan untuk 

diterapkan 

b. Asas sosiologis, yaitu asas yang berkaitan dengan kesesuaian pendidikan 

yang diberikan terhadap perkembangan masyarakat. 

c. Asas ekonomi, agar penyelenggaraan pendidikan dapat disesuaikan 

dengan keadaan ekonomi masyarakat 

d. Asas politik, agar materi yang diajarkan tidak bertentangan dengan tujuan 

dan filsafat serta ideologi ajaran Islam dan ideologi yang dianut oleh 

masyarakat. 

e. Asas filsafat, yaitu asas yang berkaitan dengan visi, misi dan tujuan 

pendidikan agar sesuai dengan ajaran Islam.26 

 

25 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Jakarta: PT Al-Pustaka 
Husna,2003), h. 4. 

26 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat (Jakarta: Rajawali 
Press,2012), h. 347. 
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Interaksi antara asas-asas ini dalam proses pengajaran 

menghendaki beberapa keterangan yang dapat kita simpulkan dalam 

beberapa hal. Setiap asas itu bukanlah satu ilmu atau mata pelajaran 

tetapi sejumlah ilmu dan cabang-cabangnya. 

a. Asas-asas sejarah meliputi sebagian ilmu sejarah dan arkeologi, dokumen-

dokumen dan benda-benda tertulis yang dapat menolong dan 

menafsirkan pendidikan dari segi-segi sejarah dan peradaban. 

b. Asas-asas sosial meliputi bagian ilmu sosiologi dan kependudukan, 

antropologi dan etnologi yang dapat menafsirkan masyarakat dan 

kumpulan sosialisasi perubahan dan lain-lain. 

c. Asas ekonomi, meliputi sebagian ilmu ekonomi dan akunting dan 

budgeting, perencanaan yang dapat menolong dalam investasi yang lebih 

ideal, pulangan yang lebih memuaskan, dan kemampuan yang lebih tinggi. 

d. Asas-asas politik dan administrasi meliputi sebagian ilmu administrasi 

dan organisasi, undang-undang dan perundang-undangan yang dapat 

menafsirkan susunan organisasi pendidikan dan mengarahkan geraknya. 

e. Asas psikologi meliputi sebagian ilmu tingkah laku, biologi fisiologi, dan 

komunikasi yang sesuai untuk memahami pengajaran dan proses belajar, 

perkembangan dan pertumbuhan, kematangan, kemampuan dan 

kecerdasan, persepsi dan perbedaan-perbedaan perseorangan minat dan  

sikap. Sedangkan asas-asas filsafat mengandung sebagian ilmu etika dan 

estetika, ideologi dan logika untuk memberi arah kepada pengajaran dan 

menyelaraskan interaksi-interaksi masing-masing, menyusun sistem-

sistemnya, sesudah diteliti dan dikritik, dianalisis dan dibuat sintesis.27 

Ini tidak berarti bahwa asas-asas pendidikan meliputi semua ilmu-

 

27 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: PT Al-Pustaka 
Husna,2003), h. 4. 
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ilmu ini, tetapi sekedar sebagian yang sesuai dengan penafsiran gejala-

gejalanya, dan membarui interaksi-interaksi yang berlaku kepadanya. Itulah 

sebab kita katakan sebagai ilmu. 

 Asas-asas ini memberi pendidikan itu sistem-sistem dan organisasi-

organisasi, inovasi dan pembaharuan. 

Dari segi sistem dan organisasi asas-asas ekonomi, misalnya memberi 

pendidikan itu pengetahuan tentang sumber- sumber dan anggaran belanja, 

bangunan dan peralatan, yang memperbolehkan ia memulakan pekerjaan 

dan bertolak dari situ. 

Setiap kekurangan pada asas ini akan memberi pengaruh negatif pada 

pelaksanaan pengajaran dari segi kewajiban belajaran, pembinaan sekolah-

sekolah, perbaikan kualitas lulusan sekolah, meningkatkan mutu guru-guru 

dan lain- lain. 

Dari segi inovasi dan pembaharuan, maka pembaharuan asas 

ekonomi akan memberikan pendidikan alat-alat mengukur, meninjau dan 

menilai. Maka Dengan begitu, perkembangan akunting pembelanjaan akan 

memberi cara baru mengukur pemasukan dan pengeluaran, untung dan rugi, 

tanggugan dan dinamisme. 

Pekembangan atministrasi dan organisasi meberi pengetahuan dan 

cara-acar memasarkan tenaga kerja dan investasi, bimbingan dan pemilihan, 

meningkatkan kemampuan pekerjaan dan pekerja-pekerja.28 

Kesimpulannyaadalah bahwa asas-asas pendidikan yang enam itu turut 

membantu dalam menciptkan pendidikan dari segi bahwa asas- asas ini adalah 

sistem dan organisasi, begitu juga turut mengadakan pembeharuan dari segi 

bahwa asas-asas ini adalah ilmu dan cabang-cabang ilmu. 

 

28 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: PT Al-Pustaka 
Husna,2003), h. 6. 
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Dari sini dapat dapat dipahami bahwa pendidikan itu tidak dapt hidup 

terpisah dari asas-asas itu, sebab kalau demikian maka ia kehilangan akar-akar 

yang membawa makanan dan urat-urat yang akan membaharui kegitanya. 

Sudah tentu peneliti pendidikan dipandang bersalah jika ia tidak 

memerlukannya atau membatasi pada satu asas saja. 

Asas asas ini semuanya sukar memainkan peranannya tanpa asas 

filsafat yang mengarahkan gerak dan mengatur langkahnya. Ia menentukan 

yang baik dan sesuai dan mengatur sifatnya yang menyeluruh dan serasi. Kita 

tahu bahwa tiap hari muncul ilmu-ilmu baru dalam bidang yang berkaitan 

dengan pendidikan, itu sebab perlu dipilih diseleksi dan disaring.barangkali 

soa yang mula-mula muncul adalah : kanapa harus memilih dan diseleksi 

sebab bagaimana pembaruan itu mungkin dari segi ilmiah sesuai, tetapi dari 

segi sosial tidak. Teori-teori psikologi dan ekonomi misalnya bertambah kaya 

dan rumit setiap hari. Tidak dapat dibenarkan mempraktikkannya pada bidang 

pendidikan tanpa selidik, tanpa dipilih dan diuji.29 

Adapun yang bertugas meneliti, memilih dan menguji adalah filsafat 

pendidikan yang umumnya diterima dimasyarakat. Dialah yang memberi 

tanda agar berjalan, seperti halnya dengan polisi lalu lintas yang 

membenarkan melalui jalan ini atau itu. 

C. Implementasi pembaruan pendidikan Islam yang dijalankan oleh Prof. 

Dr. Hasan Langgulung. 

Ulasan tentang konsep pemikiran Hasan Langgulung di atas, jika kita 

tarik pada kondisi pendidikan di Indonesia. Hasan Langgulung ini kemudian 

identik dengan gerakan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu penguasaan 

 

29 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: PT Al-Pustaka 
Husna,2003), h. 7. 
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disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah Islam, penentuan relevansi Islam 

bagi masing-masing bidang ilmu modern, pencarian sintesis kreatif antara 

khazanah dengan ilmu modern, dan pengarahan aliran pemikiran Islam ke 

jalan yang mencapai penemuan pola rencana Allah. Sebagai tokoh pendidikan 

kontemporer Hasan Langgulung adalah seorang pemikir kontemporer yang 

menaruh perhatian besar terhadap upaya islamisasi ilmu pengetahuan, 

terutama dalam bidang yang ditekuni yaitu psikologi dan pendidikan. . 

Pemikirannya mempunyai relevansi dengan perkembangan sains dan 

teknologi, serta mengikuti perkembangan zaman, bahkan dalam tulisannya ia 

berupaya mengantisipasi masa depan, sehingga beliau patut dimasukkan ke 

dalam kelompok modernis 

Dari pemikiran Hasan Langgulung yang mencoba memasukkan ilmu 

pengetahuan terhadap pendidikan Islam dengan tetap mempertahankan 

pendidikan Islam itu sendiri, yang mengacu pada al-Qur’an dan hadis, dapat 

kita temukan beberapa lembaga pendidikan Islam yang bercorak islamisasi 

ilmu pengetahuan, seperti yang kita ketahui UIN Alauddin Makassar, 

memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan dengan tetap mempertahankan 

pendidikan Islam yang menjadi prioritas, sebagai penyeimbang dan 

menemukan relevansi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang mana 

dari kedua ilmu tersebut semuanya bersumber dari al-Qur’an dan hadis, maka 

dengan demikian ilmu agama dalam pendidikan Islam tidak akan hilang dan 

tergusur oleh ilmu pengetahuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa 

kenyataan pendidikan Islam di Indonesia hampir tergusur oleh pendidikan 

umum dengan corak ilmu pengetahuan, terbukti banyak anak didik yang lebih 

tertarik terhadap ilmu pengetahuan dan seakan-akan menghilangkan 

khazanah keilmuan Islam itu sendiri. 
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Penulis sendiri setuju dengan pendapat Hasan Langgulung, terutama 

pada pengembangan kurikulum, haruslah berubah sekali waktu demi 

perbaikan pendidikan, dan harus berubah setiap saat. Hal ini sudah tampak 

pada kurikulum pendidikan di Indonesia walaupun tidak dipungkiri bahwa 

perubahan kurikulum di Indonesia justru banyak mempersulit para pendidik 

terlebih dengan kurikulum 2013 yang sempat menjadi bahan pembicaraan 

dalam pendidikan, namun penulis yakini bahwa perubahan kurikulum 

dimaksud untuk perbaikan dan pengembangan pendidikan yang lebih ideal, 

dinamis dan humanis. 

Menurut penulis, islamisasi ilmu pengetahuan harus kita lakukan, 

karena beberapa faktor yang tidak bisa dihindari, pertama, arus globalisasi 

yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, ilmu al-

Qur’an banyak menjelaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, hal ini adalah 

upaya untuk membuktikan bahwa semua ilmu bersumber dari al-Qur’an dan 

hadis, sebagaimana yang diungkapkan Hasan Langgulung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Konsep pembaharuan pendidikan Islam menurut pandangan Hasan 

Langgulung menekankan bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

menyiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai pada Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Pendidikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga 

transfer of value dan berorientasi dunia akhirat (teosentris dan 

antroposentris), sebagai tujuannya. 

2. Ragam Pembaharuan Pendidikan Islam sebagai Legasi dari pemikiran 

Prof. Dr. Hasan Langgulung dapat dinarasikan sebagai berikut.  

Hasan Langgulung menyebutkan, kurikulum adalah serangkaian 

kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan diprogram secara terperinci 

bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, baik di luar maupun di dalam 

sekolah demi mencapai tujuan yang diinginkan1 

 Hasan Langgulung melihat kondisi yang sangat memperhatikan dalam 

dunia pendidikan, beliau memandang perlunya mengubah paradigma ilmu 

pengetahuan yang telah kehilangan identitas Islam melalui proses islamisasi 

ilmu terhadap salah satu komponen dalam pendidikan Islam yaitu kurikulum. 

Hasan menguraikan proses islamisasi ilmu melalui penyusunan kembali 

 

1Kurniawan, dkk, Jejak pemikiran tokoh pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011), h. 278. 
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dasar-dasar kurikulum oleh karena pendidikan Islam selama ini telah 

kehilangan makna dan jauh dari tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Menurutnya proses islamisasi ilmu tidak hanya fokus pada segi ilmu 

pengetahuan saja, tetapi juga meliputi tiga komponen kurikulum yakni tujuan 

pendidikan, metodologi pengajaran dan penilaian2 

Dalam kurikulum terdapat beberapa komponen-komponen, Kurikulum 

memiliki 4 komponen utama, yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi 

pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling 

berkaitan satu sama lainnya sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh 

sebagai program pendidikan. 

Menurut Hasan Langgulung tujuan pendidikan, khususnya pendidikan 

Islam sebenarnya adalah berbicara tentang tujuan hidup manusia. Sebab, 

pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk 

memelihara kelanjutan hidupnya (survival), baik sebagai individu maupun 

masyarakat. 

Menurut Hasan Langgulung, tujuan tertinggi (ultimate aim) dari 

pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang sempurna, baik sebagai 

hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi. Hasan Langgulung secara tegas 

mengatakan: tujuan pendidikan Islam tidak boleh bergeser dari tujuan 

tertinggi tersebut, sebab jika bergeser maka kekhususan pendidikan Islam 

dibanding dengan model pendidikan yang lain akan hilang. Justu kelebihan 

pendidikan Islam di antaranya terletak pada tujuannya yakni mewujudkan 

manusia sempurna sebagai hamba yang taat melakukan pengabdian kepada 

Allah dan mampu mengemban tugas sebagai khilafah3 

 

2Lihat Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Cet. V, Jakarta: Pustaka Al-
Husna,2003), h. 296. 

3Lihat Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, h 34. 
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Metode pendidikan, metode lebih bersifat praktikal sedangkan tujuan 

dan kurikulum lebih bersifat teoretikal. Metode adalah jalan yang dilalui untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Metode pendidikan Islam memerhatikan 

beberapa aspek pokok yaitu: 

a. Metode yang dilakukan harus berkaitan dengan tujuan Pendidikan Islam. 

b. Metode pendidikan tidak memaksakan sesuatu hal yang bertentangan 

dengan fitrah manusianya. 

c. Metode hendaknya membicarakan tentang pengerakan (motivtion) dan 

disiplin atau dalam istilah Al-Qur’an ganajaran dan hukuman 

Asas-asas pendidikan Islam disimpulkan bahwa tujuan, isi kurikulum 

dan metode dapat berjalan dengan baik perlu adanya asas pendidikan yang 

menjadi dasar acuan pendidikan Islam. 

B. Implikasi Penelitian 

 Modernisasi pendidikan Islam dalam pandangan Hasan Langgulung 

telah banyak mengemukakan ide-ide pembaruan antara lain dengan cara 

menge-mukakan ide-ide pembaruan antara lain dengan cara melakukan 

perubahan terhadap hal-hal yang menjadi aspek fundamental dalam 

pendidikan Islam. 

  Hasan Langgulung melihat kondisi yang sangat memperhatikan dalam 

dunia pendidikan, Langgulung memandang perlunya mengubah paradigma 

ilmu pengetahuan yang telah kehilangan identitas Islam melalui proses 

islamisasi ilmu terhadap salah satu komponen dalam pendidikan Islam yaitu 

kurikulum. Hasan menguraikan proses islamisasi ilmu melalui penyusunan 

kembali dasar-dasar kurikulum oleh karena pendidikan Islam selama ini telah 

kehilangan makna dan jauh dari tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Menurutnya proses islamisasi ilmu tidak hanya fokus pada segi ilmu 
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pengetahuan saja, tetapi juga meliputi tiga komponen kurikulum yakni tujuan 

pendidikan, metodologi pengajaran dan penilaian. 

 Hasan Langgulung menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting 

bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini agar mendapatkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai sebuah pemindahan nilai-nilai pada 

suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada di dalamnya, maka proses 

pendidikan tersebut menurutnya dapat dilakukan dengan macam-macam 

jalan. 
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