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ABSTRAK 

 

Nama  : Andi Zulfadli 

Nim  : 80400220002 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul  : Konsep belajar bahasa Arab dalam Kitab Ta’lim Muta’allim dan 

Relevansinya terhadap Penguatan Pendidikan Karakter  

 

Penelitian ini membahas tentang konsep belajar bahasa Arab dalam kitab ta’lim 

muta’allim dan relevansinya terhadap Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada relevansi 

diantara ketiganya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

konsep belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim dan untuk mengetahui 

bagaimana relevansinya terhadap penguatan pendidikan karakter di Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah library research (kepustakaan) dengan pendekatan 

deskriptif analitik yaitu mengumpulkan atau memaparkan konsep belajar bahasa Arab 

dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim  serta relevansinya terhadap penguatan pendidikan 

karakter. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori-teori serta konsep-konsep 

yang telah ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada 

pembahasan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Ta’lim Al-Muta’allim 

dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 untuk mengkaji trkait konsep belajar bahasa 

Arab.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat konsep belajar bahasa Arab 

dalam kitab Ta’lim Muta’allim yaitu pada poin terkait dengan konsep niat, adab, 

konsistensi dan motivasi. Kemudian relevansinya terhadap penguatan pendidikan 

karakter di Indonesia dapat dilihat dari pertama, konsep belajar bahasa Arab berupa 

tentang niat dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab Ta’lim Muta’allim  pasal 2 

dengan judul niat dalam mencari ilmu, dan nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang 

penguatan pendidikan karakter pada rasa ingin tahu. Kedua, konsep belajar bahasa Arab 

berupa konsistensi dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab Ta’lim Muta’allim  

pada pasal 5 dengan judul bersungguh-sungguh, tekun dan bercita-cita tinggi, dan nilai-

nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter pada poin bekerja 

keras dan disiplin. Ketiga, konsep belajar bahasa Arab berupa adab dalam belajar, 

memiliki relevansi dalam kitab Ta’lim Muta’allim  pada pasal 4 dengan judul 

menghormati ilmu dan guru, dan nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan 

pendidikan  karakter pada poin religius. Dan terakhir adalah konsep belajar bahasa Arab 

berupa motivasi dalam belajar, memiliki relevansi dalam kitab Ta’lim Muta’allim  pada 

pasal 9 dengan judul kasih sayang dan nasehat, dan nilai-nilai dalam Peraturan Presiden 

tentang penguatan pendidikan  karakter pada poin peduli sosial atau sesama. 

Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya pembahasan terkait dengan 

konsep belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim dan relevansinya terhadap 

penguatan Pendidikan karakter di Indonesia dapat menekankan pengetahuan terkait 

dengan integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses belajar bahasa Arab. Ini dapat 

mencakup pemahaman etika, moralitas, dan norma-norma Islam yang dapat membentuk 

karakter individu. 



 التجريد

 والفضلي رمضانزأندي  :     الاسم

 ٨٠٤٠٠٢٢٠٠٠٢ :  رقم التسجيل

 : تدريس اللغة العربية    قسم

المتعلم" و مدى مفهوم تعلم اللغة العربية في كتاب "تعليم :  عنوان 

  ارتباطه بتعزيز تعليم الشخصية

يناقش هذا البحث مفهوم تعلم اللغة العربية في كتاب "تعليم المتعلم" و ارتباطه 

بشأن تعزيز تعليم الشخصية في إندونيسيا،  ٢٠١٧لعام  ٨٧باللائحة الرئاسية رقم 

من هذا البحث  ويهدف البحث إلى معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الثلاثة. والهدف

هو معرفة مفهوم تعلم اللغة العربية في كتاب "تعليم المتعلم" ومعرفة مدى ارتباطه 

 بتعزيز تعليم الشخصية في إندونيسيا.

بحث هو بحث مكتبي ذو منهج وصفي تحليلي، أي جمع أو شرح مفهوم النوع 

صية. وقد تم تعلم اللغة العربية في كتاب "تعليم المتعلم" وصلته بتعزيز تربية الشخ

تحليل هذا البحث باستخدام النظريات والمفاهيم الموجودة لتفسيرها بناءً على الكتابات 

التي أدت إلى المناقشة. أما مصادر البيانات الأساسية في هذا البحث فهي كتاب "تعليم 

 م لدراسة مفهوم تعلم اللغة العربية.٢٠١٧لعام  ٨٧المتعلم" واللائحة الرئاسية رقم 

ً لتعلم اللغة العربية في كتاب تعليم المتعلم، ومن ن تائج البحث أن هناك مفهوما

وهي نقاط تتعلق بمفاهيم النية والأخلاق والثبات والدافع. ثم يمكن ملاحظة صلته 

بتعزيز تربية الشخصية في إندونيسيا من خلال ما يلي: أولاً، مفهوم تعلم اللغة 

بعنوان النية  ٢لة بكتاب تعليم المتعلم المادة العربية في صورة النية في التعلم، له ص

في طلب العلم، والقيم الواردة في اللائحة الرئاسية بشأن تعزيز تربية الشخصية على 

حب الاستطلاع. ثانياً: مفهوم تعلم اللغة العربية في صورة المواظبة على التعلم، له 

ة والهمة العالية، والقيم بعنوان الجد والمثابر ٥صلة بكتاب تعليم متعلم في المادة 

الواردة في اللائحة الرئاسية الخاصة بتقوية تربية الشخصية في نقطة العمل الجاد 

والانضباط. ثالثاً: مفهوم تعلم اللغة العربية في صورة آداب في التعلم، وله صلة 

في  بعنوان احترام العلم والمعلمين، والقيم الواردة ٤بكتاب تعليم المتعلمين في المادة 



اللائحة الرئاسية المتعلقة بتقوية الشخصية في نقطة التربية الدينية. وأخيراً، مفهوم 

تعلم اللغة العربية في صورة الدافعية في التعلم، له صلة في كتاب تعليم متعلم في 

بعنوان المحبة والنصيحة، والقيم في اللائحة الرئاسية فيما يتعلق بتقوية  ٩المادة 

 من ناحية الاهتمام بالآخرين اجتماعياً أو اجتماعياً.التربية الشخصية 

البحث أنه من خلال مناقشة مفهوم تعلم اللغة العربية في كتاب "تعليم  ستفادوم

المتعلم" وصلته بتعزيز تعليم الشخصية في إندونيسيا، يمكن أن يؤكد على المعرفة 

ية. ويمكن أن يشمل ذلك فهم المتعلقة بتكامل القيم الإسلامية في عملية تعلم اللغة العرب

 الأخلاقيات والأخلاق والمعايير الإسلامية التي يمكن أن تشكل شخصية الفرد.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pengetahuan manusia dalam memberikan batasan tentang 

makna, definisi dan tujuan pendidikan, selalu menunjukkan adanya perubahan 

setiap saat. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada berbagai macam temuan 

dan perubahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan semakin 

bertambahnya komponen sistem pendidikan yang ada. Ini terjadi akibat dari 

berkembangnya pemikiran atau pola pikir para ahli pendidikan, pengelola 

pendidikan dan pengamat pendidikan yang menghasilkan teori-teori baru. 

Pengetahuan tentang makna pendidikan dianut di setiap negara pasti berbeda- 

beda, sehingga acuan tentang tujuan pendidikan di setiap negara selalu 

disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang telah disepakati bersama dalam 

suatu negara. 

Pendidikan merupakan salah satu hal urgent dalam kehidupan 

masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan, segala potensi yang ada dalam 

setiap individu dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan. Selain itu pendidikan juga 

berperan dalam membangun karakter sejak dini, menyiapkan pondasi untuk masa 

depan, meningkatkan kondisi taraf hidup dan mengasah kemampuan kognitif yang 

ada. Pendidikan memiliki begitu banyak fungsi dan tujuannya. Fungsi dan tujuan 

pendidikan di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang- undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
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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.”1 

 

Pada kenyataannya yang sering dikembangkan dan fokuskan pada 

lembaga pendidikan adalah pada aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik 

(keterampilan) dengan kurang memperhatikan pelaksanaan aspek afektif (sikap). 

Kemungkinan karena mudah untuk dilaksanakan dan evaluasi yang diberikan juga 

tidak sulit, sehingga peserta didik hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan 

keterampilan saja. Akibatnya output lembaga pendidikan hanya akan mencetak 

manusia-manusia yang pintar secara pengetahuan dan keterampilan tetapi rendah 

pada aspek moral atau akhlaknya. Misalnya saja, Lembaga pendidikan mencetak 

orang yang cerdik pandai (ilmuwan) tetapi bermental tidak baik sehingga mereka 

menjadi pejabat yang berjiwa jahat yang korupsi dan mengambil hak rakyat, 

konglomerat yang bermental penjudi dan sering berbuat kerusakan terhadap 

lingkungan. Realitas tersebut memperlihatkan pentingnya penanaman nilai-nilai 

moral pada diri peserta didik sebagai objek pembelajaran. 

Kehidupan bermasyarakat akan menjadi mulia bila karakter-karakter 

yang baik atau sifat-sifat mahmudah (terpuji) selalu tercermin dari dalam diri 

setiap orang. Sifat mahmudah harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik 

agar terbentuk kepribadian yang baik di masa tuanya. Hal ini sejalan dengan cita- 

cita bangsa indonesia yaitu pendidikan dihadirkan sebagai modal untuk 

menciptakan karakter yang kuat agar dapat membangun peradaban karakter yang 

 
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 2003. 
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tinggi dan unggul. Penanaman karakter dan akhlak yang baik di usia dini 

diumpakan bagaikan mengukir di atas batu. Artinya apabila jika masih dalam usia 

dini sudah ditanamkan akhlakul karimah yang telah diumpamakan oleh nabi 

Muhammad saw. maka usia tuanya dapat mengerti dan menghargai orang-orang 

di sekitarnya. Akhlak merupakan hiasan dalam diri manusia. Akhlak terpuji 

adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Akhlak dan moralitas menjadi salah satu topik yang begitu penting untuk 

dikaji, bahkan moralitas menjadi isu dan problem yang akan selalu dibahas di 

tengah masyarakat. Faktanya, hingga saat ini para pakar sosial masih sepakat 

bahwa kualitas manusia tidak dapat diukur dari keunggulan keilmuan dan 

keahlian semata, juga tidak dapat diukur dengan kualitas moral.2 Tidak ada yang 

bisa menjamin ketika seseorang memiliki ilmu dan keahlian yang tinggi maka 

akhlaknya juga akan sejalan dengan tingginya ilmu dan keahlian yang dimiliki. 

Jika memang ilmu yang tinggi dapat menghasilkan manusia-manusia berkualitas 

baik, tidak akan ada kasus-kasus yang menjerumuskan ke hal yang buruk. 

Pendidikan akhlak sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak  

sejak usia dini, karena secara tidak langsung pendidikan akhlak yang diberikan 

kepada anak-anak kurang lebih akan memberikan pengaruh terhadap akhlaknya 

saat dewasa. Jika pendidikan akhlak anak baik, maka akhlaknya saat dewasa akan 

cenderung baik. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan akhlak yang diberikan 

kepada anak kurang baik, maka akhlak yang akan dibawa hingga dewasa seiring 

pertumbuhannya cenderung kurang baik. Krisis akhlak yang sedang dihadapi saat 

 
2 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Cet. IV; 

Jakarta: Lantabora Press, 2015), h. 37. 
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ini dengan banyaknya kasus-kasus yang hadir akan mempengaruhi moralitas 

generasi muda di masa depan. 

Ilmu yang tinggi tanpa adanya akhlak yang baik diikuti dengan 

pengetahuan yang baik dapat menyebabkan krisis moral dan kehancuran. Hampir 

setiap harinya masyarakat Indonesia disuguhkan dengan berbagai macam isu-isu 

dan gejala penurunan moral yang sangat memprihatinkan. Akhlak mulia seperti 

kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong, toleransi, dan saling mengasihi 

sudah mulai terkikis oleh penyelewengan, penipuan, permusuhan, penindasan, 

saling menjatuhkan, menjilat, mengambil hak orang lain secara paksa dan sesuka 

hati, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.3 Selain itu fenomena dan gejala 

sosial seperti mulai hilangnya norma-norma kesantunan terhadap orang tua, 

keluarga dan masyarakat, kasus kekerasan, geng motor, pornografi, perkelahian, 

konflik antar warga, dan ketidakjujuran seolah-olah menjadi hal yang lumrah di 

tanah air dan menjadi fenomena sehari-hari yang sudah sangat biasa untuk 

dikonsumsi.  

Imam Al-Ghazali sebagaimana disampaikan oleh Fathiyah Hasan 

Sulaiman, menyebutkan bahwa setidaknya ada dua tujuan pendidikan islam yang 

paling dasar salah satunya yaitu mewujudkan manusia yang baik (al-insan al- 

shalih) yang sudah pasti bersifat universal dan sudah pasti diakui semua orang dan 

semua aliran tanpa mempersoalkan di manapun negerinya dan apapun agamanya.4 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An- Nahl ayat 90: 

 
3 A M Fahdini, Y F Furnamasari, dan D A Dewi, “Urgensi Pendidikan Karakter Dalam 

Mengatasi Krisis Moral Di Kalangan Siswa,” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): h. 

9390. 
4 Fathiyah Hasan Sulaiman. Sistem Pendidikan Versi al-Ghazali, (Bandung: Al-Ma’arif, 

1986). h.16. 
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اۤاِنَّ الٰلّه  ۞ اِيْته انِ وه اِحْسه
ْ
ال دْلِ وه عه

ْ
مُرُ بِال

ْ
قُرْب   يهأ

ْ
نْه  ئِ ذِى ال يه اۤى وه حْشه فه

ْ
نِ ال رِ ى عه

ه
مُنْك

ْ
ال ءِ وه

رُوْنه 
َّ
ك ذه مْ ته

ُ
ك

َّ
ل عه

ه
مْ ل

ُ
عِظُك غْيِ يه به

ْ
ال  ٩٠وه

 

Terjemahannya: 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran 

kepadamu agar kamu selalu ingat.”5 

 

Di dalam surah an-Nahl ayat 90 ini Allah SWT memerintahkan kepada 

manusia salah satunya yaitu melarang manusia untuk berbuat keji, mungkar dan 

permusuhan seperti berzina, bermusuhan dan menganiaya orang lain. Di 

dalam ayat ini Allah SWT juga memperkuat dengan langsung menyebutkan diri-

Nya bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan agar manusia selalu berbuat 

ihsan terhadap diri sendiri dan orang lain. Di dalam kitab Al-Mustadrak 

disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas’ud yang telah 

mengatakan, bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling 

padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di 

dalam Alquran.6 

Degradasi moral tidak hanya di kalangan masyarakat biasa akan tetapi 

juga di kalangan sosial kelas tinggi seperti para petinggi dan pejabat yang 

seharusnya mereka menjadi tokoh yang diteladani bagi masyarakat. Bahkan 

manusia dianjurkan untuk memilih pemimpin yang dapat menunjukan serta 

 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. lntermasa, 2017). 
6 Riadul Abidin, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif al 

Qur’an (Kajian Tafsir Al Misbah QS. An Nahl ayat 90 dan Al Maidah Ayat 8)”, Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan pendidikan Agama Islam, IAIN Ponorogo 

2018). 
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mengarahkan kepada jalan-jalan yang baik. Dalam QS.Al-Ahzab ayat 21 Allah 

SWT berfirman: 

سُوْلِ الٰلِّ  مْ فِيْ ره
ُ
ك

ه
انه ل

ه
دْ ك قه

ه
انه يهرْجُوا الٰلّه ل

ه
نْ ك مه ِ

 
ةٌ ل نه سه ةٌ حه سْوه

ُ
  ا

 
ا
ْ
وْمه ال يه

ْ
ال ره الٰلّه  وه

ه
ذهك  خِره وه

ثِيْرًا  
ه
 ٢١ ك

 

Terjemahan: 

 

“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.”7 

 

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan contoh kepada umat islam terkait 

perangai nabi SAW yang patut dicontoh seperti kebijaksanaannya dalam 

menyelesaikan masalah, sikap beliau terhadap sesama manusia baik itu teman 

maupun musuhnya, dan sikap-sikap lainnya. Sebagaimana di Indonesia selalu 

menekankan untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam 

filosofi Pancasila. Akan tetapi fenomena sehari-hari menunjukkan bahwa tingkah 

laku masyarakat tidak sesuai dengan ciri-ciri bangsa yang dijiwai oleh filosofi 

Pancasila, dan muncul berbagai permasalahan, antara lain: 1) hilangnya arah dan 

pemahaman nilai-nilai Pancasila; 2) perangkat kebijakan yang komprehensif 

menyadari keterbatasan nilai-nilai Pancasila; 3) mengubah nilai-nilai moral dalam 

kehidupan berbangsa, 4) melemahkan kesadaran nilai-nilai budaya bangsa, 5) 

ancaman disintegrasi bangsa, dan 6) melemahkan kemandirian bangsa.8 

Permasalahan degradasi moralitas yang terjadi di masyarakat khususnya 

yang terjadi pada anak-anak dan remaja, disebabkan oleh banyak faktor. Salah 

 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. lntermasa, 2017). 
8 Najib Sulhan, Pengembangan Karakter  dan Budaya Bangsa, (Surabaya, Tempina 

Media Grafik, 2011), h 2. 
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satu penyebab kemunduran perilaku anak tidak terlepas dari adanya pengaruh 

perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tanpa dibarengi dengan 

pengetahuan yang baik akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. 

Selain itu jika dihubungkan dengan proses pendidikan khususnya pendidikan 

agama Islam (akhlak, Alquran, hadits, Fiqih, SKI) tidak dapat dikaitkan dengan 

metode pembelajaran agama yang masih menitikberatkan pada aspek kognitif. 

Pendidikan karakter merupakan upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya. Diwujudkan dalam 

interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai- 

nilai luhur tersebut antara lain; kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan 

sosial, kecerdasan berpikir dan berpikir logis. Penanaman pendidikan karakter 

tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu 

keterampilan tertentu. Penanaman pendidikan karakter perlu proses, contoh 

teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik di 

lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat.9 

Menurut Abdullah, pendidikan agama yang selama ini diajarkan di 

sekolah maupun madrasah lebih menitik beratkan pada teori-teori keagamaannya 

yang pada hakikatnya lebih menjelaskan pada aspek kognitifnya saja.10 

Pendidikan keagamaan yang selama ini diajarkan kurang fokus pada 

pengimplementasian pengetahuan kognitif menjadi nilai-nilai yang perlu 

 
9 Dewi Purnamasari, “Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an,” Islamic Counseling: 

Jurnal Bimbingan Konseling Islam 1, no. 1 (2017): h. 9. 
10 Abdullah, M. Amin. Pendidikan Agama Era Multikutural Multireligius. 

(Jakarta:PSAP Muhammdiyah, 2005). 
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ditanamkan ke setiap peserta didik melalui berbagai sarana dan media yang ada.11 

Hal ini menunjukan bahwa selama ini pembelajaran agama Islam selalu 

diterapkan secara terus menerus, akan tetapi lebih banyak memfokuskan pada hasil 

dari aspek kognitif peserta didik. 

Perilaku baik maupun buruk pada anak, selalu dikaitkan dengan 

kurangnya pendidikan moral yang diberikan semenjak kecil. Idealnya pendidikan 

moral memang sudah harus diberikan sedini mungkin agar penanaman moral yang 

diberikan dapat dipahami secara maksimal oleh anak sehingga ini dapat menjadi 

salah satu cara dalam memerangi degradasi moral bangsa. Pendidikan akhlak 

dapat diberikan melalui beberapa metode, di antaranya metode keteladanan, 

pembiasaan dan lain sebagainya. Keteladanan merupakan suatu metode 

pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik 

di dalam ucapan maupun perbuatan. Anak-anak khususnya pada usia dini suka 

meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Perbuatan yang 

dilakukan orang tua atau guru disadari atau tidak, akan ditiru dan diikuti oleh  

anak. Oleh karena itu keteladanan dalam pendidikan khususnya pendidikan akhlak 

merupakan metode yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan 

membentuk aspek moral, spiritual anak.12 

Gambaran tentang pendidikan akhlak dan karakter dapat dilihat dari dua 

pandangan yaitu dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim dan pendidikan karakter 

menurut Perpres No. 27 Tahun 2018. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim sendiri 

 
11 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah), (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2013), h.90. 
12 Khomsiyatin Khomsiyatin, Nurul Iman, dan Ayok Ariyanto, “Metode Pendidikan 

Akhlak Pada Anak Usia Dini Di Bustanul Athfal Aisiyah Mangkujayan Ponorogo,” Educan : 

Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2017): h. 273. 
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mendefenisikan pendidikan akhlak sebagai salah satu usaha secara sadar yang 

mengarahkan terciptanya perilaku manusia baik lahir maupun batin yang 

menjadikan manusia sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik serta 

berbudi pekerti luhur secara utuh baik kepada dirinya maupun orang lain, mampu 

melakukan kebaikan dan selalu menjauhi keburukan.13 Sedangkan dalam Perpres 

No. 27 Tahun 2018 Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2017 dinyatakan 

bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi 

Mental.14 

Kedua defenisi tersebut memiliki gambaran yang hampir sama terkait 

dengan pendidikan karakter dan akhlak sebagai sebuah usaha untuk membantu 

seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-

nilai etika yang inti. Hal ini sejalan dengan konsep pembinaan akhlak dalam 

Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tugas yang 

harus dijalankan oleh nabi untuk memberikan pemahaman dan contoh kepada 

umat Islam. Sudah banyak kitab-kitab terkait dengan pembelajaran yang 

membahas tentang moral, karakter, adab ataupun akhlak yang menjadi perhatian 

 
13 Endranul ’Aliyah and Noor Amirudin, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Ta’Lim Muta’Allim Karangan Imam Az-Zarnuji,” Tamaddun 21, no. 2 (2020): 161. 
14 Siti Musawwamah and Taufiqurrahman Taufiqurrahman, “Penguatan Karakter Dalam 

Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter),” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 16, no. 1 

(2019): 40. 



10 

 

 

 

para ulama dan ilmuwan Islam sejak dulu. Salah satunya adalah kitab Ta’lim Al-

Muta’allim.  

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya Burhan al-Din Ibrahim al-Zarnuji al- 

Hanafi menunjukan salah satu perhatian para ulama dalam pembentukan karakter 

khususnya adab sedini mungkin. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim hampir dipelajari di 

setiap lembaga pendidikan klasik tradisional seperti pesantren, bahkan di pondok 

pesantren modern di Indonesia. Kepopuleran kitab ini dapat dilihat dari 

banyaknya terjemahan yang dilakukan ke beberapa bahasa di dunia maupun 

beberapa bahasa daerah di Indonesia. Bentuk penerjemahan ini tentunya memiliki 

tujuan agar lebih mempermudah para peserta didik maupun masyarakat secara 

umum dalam mengetahui kandungan yang terdapat dalam kitab Ta’lim Al- 

Muta’allim.  

Kitab Ta’lim Al-Muta’allim sendiri berisi tentang esensi yang mencakup    

tujuan, prinsip-prinsip dan strategi belajar yang didasarkan pada moral religius 

dan sikap beretika dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim yang terdiri dari muqaddimah dan 13 penjelasan tersebut, 

al-Zarnuji menuliskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan adab belajar 

murid terhadap Allah, diri sendiri, orang tua, guru, teman, dan kitab atau buku 

pelajarannya. Selain itu, dalam kitab tersebut al-Zarnuji juga memaparkan tentang 

beberapa hal yang harus dijauhi selama menuntut ilmu dan beberapa hal yang 

harus dilakukan ketika seorang mencari ilmu. Dalam muqaddimah kitabnya, al-

Zarnuji memaparkan tentang kondisi generasi murid pada masanya yang 

kemudian menjadi latar belakang penulisan karyanya tersebut. Setelah itu, 
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kemudian disusul dengan 13 penjelasan yang diawali dengan pembahasan tentang 

pembagian ilmu.15 

Metode yang ditawarkan dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim berupa 

pemahaman, diskusi dan eksplorasi dalam sangatlah efektif untuk diterapkan. 

Metode yang digunakan dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan 

pembelajaran terkait dengan tujuan pendidikan Islam berupa memperbaiki cara 

berfikir, bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Tujuannya tertuang 

pada tiga aspek yang akan dicapai yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang 

dimana ketiga aspek tersebut diaplikasikan sesuai dengan apa yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga antara keduanya tetap saling 

berhubungan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa masalah 

ibadah, akidah, dan masalah hubungan terhadap sesama.  

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait 

bagaimana relevansi konsep belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim  

dan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 terkait dengan niat, adab, 

konsistensi, dan motivasi dari ketiga poin tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi batu loncatan untuk membantu memahamkan bagaimana konsep konsep 

belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim  dan Peraturan Presiden 

nomor 87 tahun 2017 terkait dengan niat, adab, konsistensi, dan motivasi dari 

sehingga setidaknya dapat memberikan bantuan penting bagi pengajaran dan 

pendidikan bahasa Arab sejak dini. 

 

 
15 A Kholik dan A Mahrudiddin, “Konsep Adab Belajar Murid Dalam Kitab Ta’lim 

Al-Muta’allim,” Jurnal Sosial Humainura 4, no. 1 (2013): h. 29. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Konsep Belajar Bahasa Arab Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim? 

2. Bagaimana Relevansinya Terhadap Penguatan Pendidikan Karakter di 

Indonesia? 

C. Pengertian Judul 

 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami terkait judul 

peneliti serta mencoba untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam 

menangkap arti dari pengertian judul yang telah disusun, kiranya sangat 

diperlukan penyajian batasan pengertian terhadap arti istilah-istilah penting yang 

ada di dalam judul tesis ini, yaitu: “Konsep Belajar Bahasa Arab Dalam Kitab 

Ta’lim Muta’allim Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Pendidikan Karakter” 

dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas. 

Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Konsep belajar Bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim adalah 

bagaimana peserta didik dapat mengetahui konsep belajar Bahasa Arab yang ada 

di dalam kitab Ta’lim Muta’allim. Seperti konsep belajar berupa niat awal dalam 

mempelajari Bahasa Arab, adab dalam belajar, konsistensi dan motivasi yang 

harus ada dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu setelah mengetahui defenisi 

konsep belajar Bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim, penulis akan 

merelevansikan dengan peraturan presiden tentang penguatan Pendidikan karakter 

di Indonesia yaitu pada Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan 
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Pendidikan Karakter. Dalam perpres ini akan membahas tentang nilai-nilai yang 

harus peserta didik kuasai dalam proses pembelajaran baik di lingkungan sekolah 

maupun di masyarakat secara umum. 

Setelah peneliti menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul   

di atas, maka peneliti dapat menegaskan bahwa maksud dari judul secara 

keseluruhan adalah bagaimana konsep belajar bahasa Arab yang ditawarkan oleh 

kitab Ta’lim Muta’allim dan bagaimana relevansinya terhadap penguatan 

Pendidikan karakter di Indonesia. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terhadap kajian ini di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar belum ada. Namun demikian, ada beberapa penelitian terhadap 

kajian ini dan masih dilakukan pada Strata I. Penelitian ini penulis dapatkan dan 

ditelusuri melalui website-website dan sebagian besar     bisa dibaca secara 

keseluruhan.   Menurut   peneliti,   terdapat   beberapa   perbedaan   utama   antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, terutama pada 

metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Zulhafnita, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Peningkatan Mutu 

Lulusan Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Kecamatan 

Kualakabupaten Langkat”, UIN Sumatera Utara Medan 2021, Penelitian ini 

adalah penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif.Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif 

dengan menganalisis 3 data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 



14 

 

 

 

dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah dengan menggunakan strategi peta 

konsep dimana didalam pengajarannya terdapat istima‘, kalam, qira‘ah, 

qowa‘id dan kitabah. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya fasilitas 

laboratorium bahasa asing, kurangnya alat peraga, kurangnya minat belajar 

siswa, masih adanya siswa yang tidak bisa membaca tulisan arab, dan 

kurangnya buku paket bahasa Arab. 16 

2. Haidar, Dkk dengan penelitian Tesis, “Pendidikan Akhlak dalam Kitab 

Ta’lim Muta’allim Thariq Al-Ta’allum Karya Syaikh Burhanuddin Al-

Zarnuji”, UIN Sumatera Utara Medan 2021, Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif bersifat studi pustaka (library research) guna mendapatkan hasil 

penelitian yang valid maka diperlukan seleksi sumber, baik sumber data 

primer maupun sumber data sekunder. Obyek penelitian adalah dieksplorasi 

ada dalam kitab Ta’lim Muta’allim dengan menggunakan pendekatan analisis 

isi. Hasil penelitian ini menjelaskan akhlak-akhlak yang sangat relevan 

diterapkan kepada peserta didik untuk berbuat baik agar peserta didik 

memiliki moralitas  yang tinggi, berperadaban yang baik. Maka daripada itu 

Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan bahwa pendidikan akhlak itu 

dapat dilakukan dengan niat yang ikhlas, memilih ilmu, guru dan teman, 

mengagungkan ilmu dan guru, kesungguhan dalam mencari ilmu, 

beristiqamah, cita-cita yang luhur, tawakal dan memiliki sifat waro’ dengan 

demikian maka akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia sesuai dengan 

 
16 Zulhafnita. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Peningkatan Mutu Lulusan 

Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Kecamatan Kualakabupaten Langkat. Tesis. UIN 

Sumatera Utara Medan, (2021).  
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tujuan pendidikan Islam itu sendiri.17 

3. Agus Waluyo dan Mufid Rizal Sani dengan penelitian jurnal, “Konsep 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ta’lim Muta’allim Az-Zarnuji dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak di Indonesia”, Jurnal Tawadhu 

2019, Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi Kepustakaan (library 

research) yang menggunakan objek material kajian pustaka dan sumber 

primernya adalah kitab Ta’lim Al-Muta’allim. Sedangkan sumber 

sekundernya mengambil dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan 

dengan penelitian. Adapun teknik analisis data adalah dengan menggunakan 

content analysis. Penelitian menjelaskan bahwa kitab Ta’lim Muta’allim 

karya Az-Zarnuji adalah salah satu referensi dalam pendidikan akhlak. Kitab 

ini menjadi tradisi di pesantren untuk diajarkan, dihafalkan, dan 

diinternalisasi kepada para santri. Konsep pendidikan akhlak dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim antara lain: 1) bab hakikat ilmu pengetahuan, 2) bab niat 

dalam belajar, 3) cara memilih ilmu, guru, dan teman, 4) memuliakan ilmu 

pengetahuan dan para ulama, 5) kesungguhan dalam mencari ilmu, istiqamah 

dan cita-cita luhur, 6) permulan belajar, ukuran belajar dan tata tertibnya, 7) 

tawakal, 8) waktu keberhasilan, 9)kasih sayang dan nasehat, 10) 

memanfaatkan waktu, 9) waro’, 10) penyebab kuat hafalan dan penyebab 

lupa, 11) sumber dan penghambat rezeki, serta penambah dan pemotong usia. 

Adapun relevansi konsep akhlak dalam kitab Ta’lim Muta’allim dengan 

 
17 Muhammad Siddik Arfandi Zaini Dahlan, Haidar Putra Daulay, Muhammad Ilham 

Syahputra, “Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta’limul Muta’allim Thariq Al-Ta’allum Karya 

Syaikh Burhanuddin Az -Zarnuji,” Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM) 1, no. 3 (2021): 

129–132. 
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pendidikan akhlak di Indonesia antara lain; 1) akhlak kepada Allah, 2) akhlak 

kepada diri sendiri, 3) akhlak kepada orang lain.18 

4. Abdul Qahar Zainal dan Ansar dengan penelitian jurnal, “Konsep Pendidikan 

Akhlak menurut Syekh Al-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Muta’allim”, 

Universitas Muslim Indonesia 2021. Penelitian ini membahas tentang Konsep 

Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Al- Zarnuji dalam baka Ta'lim Al-

Muta'allim. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Syekh Al-Zamuji dalam buku Ta'lim Al-Muta'allim. Analisis 

data menggunakan metode deskriptif kulitatif. Instrumen utama penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti mengidentifikasi dan menganalisis 

data dari setiap data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. 

Temuan ini membahas 13 pembahasan utama yaitu mengenai hakikat ilmu, 

hukum mencari ilmu dan arti pentingnya mengatur niat dalam mencari ilmu: 

Tentang cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan dalam belajar: 

Tentang cara menghormati ilmu dan gara: Tentang keikhlasan dalam mencari 

ilmu, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, cita-cita: Tentang permulaan 

belajar, ukuran dan disiplinnya: Tawakal dan berserah diri kepada Tuhan; 

Tentang masa studi: Tentang saling mencintai dan menasihati: Mengambil 

ilmu: Keadaan sedang menuntut ilmu: Hal-hal yang dapat memperkmat 

hafalan dan melemahkannya: Hal-hal yang dapat mempermudah mendatang 

lan rezeki, dapat Diri Sendiri: dan Pendidikan akhlak terhadap sesama 

 
18 Agus Waluyo and Mufid Rizal Sani, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Ta’lim Muta’allim Az Zarnuji Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Di Indonesia,” 

Jurnal Tawadhu 3, no. 2 (2019): 874–882. 
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makhluk.19 

5. Musawwamah dan Tahufiqurrahman dengan penelitian Tesis, “Penguatan 

Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres 

Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter”), 

pascasarjana IAIN Madura 2019,  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, 

mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kesiapan penyelenggara 

sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK; gambaran tentang pelaksanaan 

PPK pada sistem persekolahan; problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan 

sistem persekolahan; dan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan 

dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem 

persekolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif 

dengan orientasi teoritik fenomenologis untuk mengungkap dan 

mendeskripsikan fokus-fokus kajian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 

Pamekasan. Informan penelitian ini adalah guru, pimpinan sekolah, dan 

murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap catatan lapangan. 

Analisis ini dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dilakukan. 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kredibilitas, 

dependabilitas, transferablitas, dan konfirmabilitas.20 

Melihat dari beberapa penelitian yang kami sebutkan di atas 

kecenderungannya lebih pada kitab Ta’lim Al-Muta’allim dan pengaplikasianya 

 
19 Abdul Qahar Zainal and Ansar Ansar, “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syekh 

Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim,” Education and Learning Journal 2, no. 2 (2021): 

126. 
20 Musawwamah and Tahufiqurrahman, “Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem 

Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter).” Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan 16, no.1 (2019): 40 
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pada ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang hanya berfokus 

pada beberapa poin pendidikan karakter yang ada dan secara khusus masih belum 

terdapat peneliti yang mengaitkan penelitiannya dengan relevansinya  terhadap 18 

poin penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga 

pada penelitian ini peneliti akan berusaha mengupas konsep belajar bahasa Arab 

dalam Ta’lim Al-Muta’allim dan mencari titik relevansinya dengan pendidikan 

karakter yang dirancang oleh pemerintah yaitu penguatan pendidikan karakter. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait 

dengan: 

a. Mengetahui Konsep Belajar Bahasa Arab Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim  

b. Mengetahui Relevansinya Terhadap Penguatan Pendidikan Karakter. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua kontribusi 

besar baik secara teoritis maupun secara praktis 

a. Teoretis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khadzanah keilmuan 

Islam, khususnya berkaitan dengan Konsep Pendidikan Akhlak dengan 

menggunakan pendekatan pedagogis maupun psikologis, sehingga dari 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui pendekatan, metode, materi tingkatan 

umur yang digunakan dalam pembentukan akhlak. 
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b. Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang 

dapat digunakan oleh orang tua dan praktisi pendidikan seperti guru dalam 

rangka pembentukan akhlak sejak dini, khususnya berkaitan dengan pola, 

pendekatan, metode, materi serta tingkatan umur yang sesuai dalam rangka 

Pendidikan Akhlak.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kitab Ta’lim Muta’allim 

Pertama kali diketahui, naskah kitab ini dicetak di Jerman tahun 1709 M 

oleh Ralandus, di Labsak/Libsik tahun 1838 M oleh Kaspari dengan tambahan 

mukadimah oleh Plessner, di Marsadabad tahun 1265 H, di Qozan tahun 1898 M 

menjadi 32 halaman, dan tahun 1307 H menjadi 24 hal dengan tambahan sedikit 

penjelasan atau syarah dibagian belakang, di Tunisia tahun 1286 H menjadi 40 

halaman, Tunisia Astanah tahun 1292 H menjadi 46 halaman, di Mesir 1300 H 

menjadi 40 halaman, tahun 1307 H menjadi 52 halaman, dan juga tahun 1311 H 

Yusuf Aiyan. Dalam wujud naskah berharakat atau musyakalah.21 

Secara umum menurut Novianto bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allim ini 

berisi konsep belajar dan mengajar dalam Islam. Pada bab pertama penulis 

menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. penulis mempunyai pendapat 

bahwanya diwajibkan menuntut ilmu bagi semua orang.22 Yang wajib dipelajari 

dalam menuntut ilmu adalah yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam melaksakan ibadah kepada Allah, seperti ilmu fiqih, serta ilmu yang 

menjaga seseorang dari keharaman.  

Kitab Ta’limul Muta’allim Thoriqot Ta’allum pula telah disyarahi menjadi 

 
21 Imam Mawardi. 2011. Kajian Kitab Ta’limul Muta’allim (2), MPA No. 300. 

September 
22 Akhmad Faris Novianto, “pembelajaran kitab ta’lim almuta’allim dan akhlak 

mahasiswa 

pondok pesantren hidayatul qulub tambakaji ngaliyan semarang terhadap dosen uin 

walisongo 

semarang” (UIN Walisongo Semarang, 2015), 44 
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satu kitab baru tapi tanpa judul sendiri oleh Asy-Syaikh Ibrohim bin Ismail, dan 

selesai ditulis pada tahun 996 H. Menurut pensyarah yang ini, Kitab tersebut 

banyak penggemarnya dan mendapat tempat selayaknya di lingkungan pelajar 

maupun para guru. Terutama, Katanya di masa Murod Khan bin Salim bin Kitab 

Ta’limul Muta’allim juga telah disadur dalam bentuk nadhom atau puisi, pantun 

yang di gubah dengan bahar rojaz menjadi 269 bait oleh ustadz Ahmad Zaini, 

Solo jawa Tengah. Naskahnya pernah diterbitkan oleh Maktabah Nabhaniyah 

Kubro, Surabaya Jawa 7 Timur, atas nama penerbit Mustofa Babil Halabi, Mesir 

dibawah Tashih Ahmad Sa’ad Ali, Seorang Ulama Al-Azhar dan ketua Lajnah 

Tashih. 

 Kitab Ta’lim Al-Muta’allim pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki 

di lakukan oleh Abdul Majid bin Nashuh bin Israel, Dengan judul baru Irsyadut 

Tholibin fi Ta’limul Muta’allim. KH Hammam Nashirudin, Grabag Magelang, 

juga telah menerjemahkan dalam bahasa Jawa, dengan system Italic atau yang 

dikenal istilah makna jenggot dan kali ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. Kitab Ta'lim al Muta'allim yang memuat petunjuk bagi penuntut ilmu 

telah mendapat sambutan baik di kalangan pelajar, dan para santri di berbagai 

pesantren, masyarakat di berbagai majlis ta’lim, sebagian besar para mahasiswa, 

dan akhir akhir ini oleh para pelajar tingkat menengah atas maupun guru/pendidik 

terutama di tanah haram.Terutama pada pemerintahan Murad Khan bin Salim 

Khan, abad ke 16 M.23 Kitab karangan syeh Az-zarnuzi, satu satunya pusaka yang 

tetap abadi sampai sekarang, Sebagaimana syeh Az-zarnuzi seorang ulama yang 

 
23 Muhammad Ali. Guru dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo. 2007). 
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hidup pada abad VI-VII.  

Dalam kenyataannya kitab ini telah dikenal di kalangan pesantren. Artinya 

tiap pesantren mengenalnya. Kitab tersebut selain dapat dijumpai dengan bentuk 

Syarahan, juga dengan bentuk terjemahan. Kitab ini memuat tiga belas poin yang 

membahas tentang tentang konsep belajar yang berhubungan dengan adab-adab 

seorang penuntut ilmu (murid) sebagai kunci sukses dalam belajar. Kitab Ta’lim 

al-Muta’allim yang ditulis oleh Syaikh Burhanuddin al-Zarnuji memiliki konsep 

adab belajar murid yang terklasifikasi ke dalam adab belajar murid terhadap 

Allah, adab belajar murid terhadap diri sendiri, adab belajar murid terhadap 

sesama (orang tua, guru, dan teman), dan adab belajar murid terhadap ilmu. Poin 

atau pasal-pasal yang dibahas dalam kitab Ta’lim Muta’allim adalah24: 

Kitab Ta’lim Muta’allim karangan Syaikh Imam Az-Zarnuji terdiri dari 

13 pasal. Kitab Ta’lim Muta’allim  diawali dengan ucapan basmalah, hamdalah 

lalu diakhiri dengan shalawat kepada nabi-Nya. Kitab Kitab Ta’lim Muta’allim 

menukil sebanyak 21 matan hadis yang semua hadis tersebut membahas terkait 

tata-adab. Peran guru dalam kitab Ta’lim Muta’allim dibagi menjadi dua peran 

yang berbeda yaitu berperan dalam dimensi sufistik dan peran dalam dimensi 

pragmatiknya. 

Sufistik yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah lebih banyak 

mengarahkan dan mengiringi hati Nurani peserta didik untuk selalu mendekatkan 

pada dzat pencipta yaitu Allah Subhana Wata’ala dan mencari ridha-Nya 

sebanyak-banyaknya sehingga ilmu yang mereka pelajari bisa dengan mudah 

 
24 Az-Zarnuji. Etika Belajar. Dar Al-Khotob Assalafiy. 2016. h.2.  
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untuk diserap dan diterapkan. Kedua, yaitu dimensi pragmatik yang akan banyak 

membahas tentang bagaimana seorang guru dapat mampu menanamkan nilai-

nilai pada jiwa setiap peserta didik berupa nilai pengetahuan dan keterampilan 

pada peserta didiknya.  

a. Hakikat Ilmu, Fiqh dan Keutamaannya. 

Hakikat ilmu, fiqih dan keutamaannya merupakan pasal pertama dalam 

kitab Ta’lim Muta’allim.25 Pasal ini banyak membahas tentang apa saja macam-

macam ilmu yang perlu dipelajari dan kewajiban semua manusia untuk menuntut 

ilmu, Hal tersebut dijelaskan dalam hadis nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

yaitu: 

ِ مُسْلِم ٍ  
 

ل
ُ
ى ك

ه
ل ةٌ عه رِيْضه مِ فه

ْ
عِل

ْ
بُ ال

ه
ل  طه

Terjemahannya: 

“Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan” 

 

Dalam hadist tersebut membahas terkait dengan kewajiban setiap muslim 

untuk terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya akan tetapi lebih di spesifikan 

bahwa ilmu yang dimaksud adalah ‘ilmu hall atau ilmu tentang tingkah laku atau 

keadaan yang dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari dalam hal agama. 

 Pembagian ilmu dalam bab ini terbagi menjadi 4 macam, pertama yaitu 

ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia ‘ilmu fardhu ‘ain. Adapun ilmu 

yang dimaksud ‘ilmu fardu ‘ain adalah ilmu tauhid yang menerangkan tentang 

sifat-sifat Allah Subhana wa Ta’ala salah satunya yaitu keesaan-Nya. Setelah 

 
25 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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mempelajari ilmu tauhid barulah masuk pada pembelajaran ilmu-ilmu lainnya 

seperti shalat, zakat, puasa, haji dan fiqih. Semua ilmu di atas merupakan ilmu 

yang berkaitan dengan bagaimana cara bentuk ibadah atau penghambaan kita 

kepada Allah Subhana wa Ta’ala.  

Kedua, kedua yang wajib dipelajari dalam pasal ini adalah ilmu fardhu 

kifayah yaitu ilmu yang digunakan dalam situasi tertentu saja seperti shalat 

jenazah. Contoh kasus dalam ilmu ini adalah jika sebagian orang di dalam suatu 

kampung telah melaksanakan shalat jenazah maka sebagian masyarakat lain di 

dalam kampung tersebut sudah gugur kewajibannya. Akan tetapi jika tidak ada 

yang melakukan shalat jenazah maka berdosalah semua masyarakat yang berada 

di kampung tersebut.  

Ketiga, ilmu yang wajib dipelajari dalam pasal ini adalah ‘ilmu haram 

yaitu ilmu yang haram untuk dipelajari seperti ilmu dukun, santet, atau biasa 

disebut dengan ilmu nujum. Ilmu nujum merupakan kegiatan yang dilarang oleh 

agama akan tetapi terdapat beberapa ilmu yang dikecualikan seperti ilmu nujum 

perbintangan dan ilmu falak atau kesehatan. Hal tersebut karena kita perlu 

mengetahui waktu-waktu shalat, arah kiblat dan lain sebagainya sehingga perlu 

dipelajari ilmu perbintangan. Ilmu falak juga menjadi pengecualian karena itu 

merupakan salah satu usaha untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan diri 

sebagai ikhtiar yang perlu dilakukan. 

Keempat, yaitu ‘ilmu jawaz atau yang biasa disebut dengan ilmu hukum. 

Ilmu hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah ‘ilmu thibb atau ilmu 

kedokteran yang dimana perlu dipelajari untuk mengetahui segala sumber 
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macam penyakit yang ada. Dan hal tersebut diperbolehkan dalam agama dan 

diperbolehkan oleh nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

b. Niat Menuntut Ilmu 

Niat dalam mencari ilmu merupakan pasal kedua dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim.26 Pasal 2 ini menjelaskan tentang hal pokok yang harus dilakukan 

dalam memulai pekerjaan yaitu niat. Syaikh Imam Az-Zarnuji menjelaskan 

bahwa bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus memiliki niat yang sungguh 

dan luas sehingga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam menuntut 

ilmu akan bernilai pahala disisi Allah Subhana wa ta’alaa. Niat merupakan 

konsep dasar dari segala perbuatan yang dilakukan salah satunya yaitu 

bagaimana penuntut ilmu harus selalu mengawali setiap pembelajarannya 

dengan niat. Konsep niat dalam menuntut ilmu dijelaskan dalam hadist nabi 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yaitu: 

ةِ  يَّ ِ
 بِالن 

ُ
ال عْمه

ه
أ
ْ
ا ال  إِنه مه

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat” 

 

Syaikh Imam Az-Zarnuji menjelaskan dalam pasal ini bahwa penuntut 

ilmu dalam proses belajarnya hendaknya memiliki niat untuk mencari ridha 

Allah Subhana wa ta’alaa, niat untuk mendapatkan kebahagian dunia dan di 

akhirat, niat untuk berusaha meluruskan kekeliruan dan memperbaiki kebodohan 

yang terjadi, mengembangkan nilai-nilai islam yang ada di masyarakat, dan niat 

 
26 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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untuk selalu mensyukuri nikmat badan yang sehat dan akal yang baik sehingga 

dapat digunakan untuk menuntut ilmu.  

c. Posisi guru dan Teman dalam Menuntut Ilmu 

Memilih ilmu, guru, teman dan ketabahan berilmu merupakan pasal 

ketiga dalam kitab Ta’lim Muta’allim.27 Syaikh Imam Az-Zarnuji selain 

menjelaskan tentang niat dalam mencari ilmu, beliau juga menjelaskan terkait 

dengan bagaimana caranya penuntut ilmu dalam memilih ilmu, memilih guru 

dan teman serta ketabahan dan menuntut ilmu. Hal pertama yang menjadi 

pembahasan dalam pasal 3 ini adalah tentang apa saja syarat-sayrat ilmu yang 

akan dipilih untuk dipelajari. Dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu untuk 

mempelajari ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam 

kehidupan agamanya. Seperti bagaimana lebih dalam mempelajari terkait dengan 

ilmu tauhid dan mengamalkannya dengan mempelajari sifat-sifat Allah dan 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedua, yaitu apa saja syarat-syarat guru yang akan menjadi pilihan kita 

untuk belajar. Syarat-syarat yang dimaksud di antaranya adalah memilih orang 

yang alim, memiliki sifat wara dan memilih orang yang lebih tua usianya 

dibandingkan diri kita sendiri. Akan tetapi kita perlu banyak mempelajari terkait 

dengan tiga syarat yang dijelaskan oleh kitab ini. Karena ilmu perkembangan 

yang semakin maju maka kita juga perlu melihat kondisi yang ada seperti kita 

bisa mempelajari berbagai disiplin ilmu secara otodidak melalui platform online 

yang tersedia. 

 
27 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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Ketiga, yaitu bagaimana cara kita bisa memilih teman yang sevisi dan 

misi dalam menuntut ilmu. Dalam kitab ini disebutkan beberapa syarat jika ingin 

berhasil dalam pembelajaran dengan memilih teman yang rajin dan tekun, 

memiliki sifat wara, jujur dan mudah memahami masalah yang ada sehingga 

para penuntut ilmu akan banyak belajar kritis terhadap suatu masalah. Kemudian 

kitab ini juga menganjurkan untuk tidak berteman dengan orang-orang atau 

teman yang memiliki sifat pemalas, pengangguran, suka berbuat onar, senang 

memfitnah, terlalu banyak makan dan banyak tidur. Hal tersebut berdasarkan 

salah satu hadist nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang dinukilkan dari kitab 

ini yaitu: 

  -  كم صا لح بفسا د اخر يفسد     - لا تصحب الكسلا ن فى حا لا ته  
                      Terjemahannya: 

 

“Janganlah engkau bergaul dengan seorang yang pemalas, banyak 

orang yang baik lantaran bergaul denga orang yang rusak tingkah 

lakunya, akhirnya ia menjadi rusak” 

 

Keempat, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu perlu untuk sabar dan 

tabah dalam belajar atau menuntut ilmu. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa sifat 

sabar dan tabah merupakan salah satu pokok utama dalam segalah hal salah 

satunya dalam menuntut ilmu. Bagaimanapun sulitnya kondisi yang dihadapi, 

perlu adanya sikap sabar yang luas dan tabah menerima segala kondisi tersebut 

sehingga ilmu yang diberikan dapat masuk dan ditelaah dengan baik. 

d. Menghormati Ilmu dan Guru 

Memuliakan ilmu yang sedang dipelajari sama halnya dengan 

memuliakan seorang guru. Hendaklah seorang penuntut ilmu memiliki 
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penghormatan yang tinggi terhadap guru yang akan mengajarkan mereka. Tanpa 

memuliakan seorang guru, seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan 

manfaat dari ilmu yang dia pelajari, sehingga seorang penuntut ilmu menjauhi 

hal-hal yang dapat menyebabkan murka dari gurunya. Sehingga penuntut ilmu 

jangan sampai melakukan akhlak yang tercela selama mereka menuntut ilmu. 

Karena akhlak yang tercela digambarkan oleh nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

seperti seekor anjing. Padahal perantara seorang penuntut ilmu mendapatkan 

ilmu dari perantara seorang malaikat.  

ةٌ  ا صُوره
ه
ل بٌ وه

ْ
ل
ه
يْتًا فِيهِ ك ةُ به

ه
ائِك

ه
ل مه

ْ
 ال

ُ
دْخُل ا ته

ه
 ل

Terjemahannya: 
 

“Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan 

lukisan.” 

Di antara hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengagungkan seorang 

guru dalam kita ini adalah dengan tidak berjalan di depan gurunya, tidak 

menduduki tempat yang diduduki oleh gurunya, jangan pernah menyelah 

pembicaraan yang dilakukan oleh gurunya kecuali dengan seizinnya, tidak 

terlalu banyak bicara di depan gurunya, jangan bertanya hal-hal yang bertele-tele 

dan membosankan di depan gurunya, selalu meminta keridhoan dari gurunya, 

melaksanakan perintah yang diperintah oleh gurunya asal bukan perintah dalam 

berbuat maksiat dn menghormati sanak family dari guru tersebut.  

e. Bersungguh-Sungguh, Tekun, dan Bercita-Cita Tinggi 

Bersungguh-sungguh, tekun dan memiliki cita-cita yang tinggi 
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merupakan pasal 5 dalam kitab Ta’lim Muta’allim.28 Penuntut ilmu dituntut 

untuk harus memiliki sikap yang tekun, memiliki kesungguhan yang tinggi dan 

penuh semangat terhadap apa yang dikerjakan. Dalam pasal ini sendiri 

membahas beberapa poin yang menjadi fokus utama. Pertama, yaitu bersungguh-

sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini adalah menuntut ilmu. 

Karena barangsiapa yang bersungguh-sungguh terhadap apa yang dikerjakan 

maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan.  

Kedua, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu dituntut untuk tekun atau 

kontinu melakukan pekerjaan yang sedang dilakukan. Hal tersebut dilakukan 

dengan belajar, mengulang-ngulang kembali apa yang telah dipelajari di awal 

malam dan di akhir malam, karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang 

penuh berkah untuk melakukan segala aktivitas salah satunya yaitu dengan 

mempelajari apa yang sudah dipelajari. 

 Ketiga, yaitu bagaimana seorang penuntut ilmu diharuskan untuk 

memiliki cita-cita yang tinggi. Karena dalam kitab ini disebutkan bahwa jika 

seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh dan memiliki kemauan yang tinggi 

maka dia akan berhasil. Akan tetapi jika hanya berat sebelah seperti cita-cita 

yang dimiliki tinggi tetapi tidak sejalan dengan kesungguhan yang dilakukan 

maka tidak akan berhasil apa yang dicita-citakan kecuali hanya mendapatkan 

sedikit saja manfaat dari ilmu yang dipelajari. 

 

 

 
28 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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f. Belajar, Sesuai Ukuran dan Urutannya 

Pasal 6 dalam kitab Ta’lim Muta’allim membahas beberapa poin yang 

perlu pemahaman secara mendalam. Pembahasan tersebut banyak membahas 

terkait dengan bagaimana langkah-langkah awal dalam mempelajari ilmu, 

ukuran dan tata cara belajar. Sehingga perlu dibahas secara runtut sesuai dengan 

isi dari pasal 6 ini yaitu, Pertama terkait dengan tahap awal dan ukuran belajar. 

Poin ini membahas bagaimana permulaan kita belajar dimulai pada hari rabu 

karena berdasarkan sabda nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bahwa:  

 ما من شيئ بدئ يوم الأربعاء إلا وقد تم

Terjemahannya: 

“Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan 

menjadi sempurna. Karena hari Rabu adalah hari dimana cahaya 

(Nur) diciptakan.” 

 

Kedua, yaitu tentang bagaimana tingkatan pelajaran dan usaha dalam 

memahami pelajaran tersebut. Dalam pasal ini dijelaskan bagwa dalam memulai 

pelajaran lebih dianjurkan untuk memulai dengan pelajaran yang mudah untuk 

dipahami dengan mencatat pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari sembari 

berdoa untuk diberi kemudahan. Ketiga, yaitu bagaimana cara kita bisa saling 

mendiskusikan ilmu yang telah dimiliki. Penuntut ilmu dianjurkan untuk saling 

mengingatkan satu sama lain dalam proses pembelajaran, berdiskusi, sama-sama 

belajar menyelesaikan masalah dengan penuh kesadaran bahwa ini merupakan 

masalah bersama dan menghindari terjadinya keonaran. 

Keempat, yaitu bagaimana penuntut ilmu dapat berpikir dan berbicara 
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dengan tepat. Penuntut ilmu dituntut untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-

permasalahan yang terjadi baik dalam proses pembelajaran maupun secara umum 

sebelum berbicara. Karena ketika penuntut ilmu berbicara tanpa adanya dasar 

yang diketahui maka itu hanya dapat menumpulkan otak, menyusahkan dan 

membuang waktu dengan percuma. Kelima, yaitu pembiayaan untuk ilmu dan 

bersyukur. Penuntut ilmu selalu diingatkan bahwa sebaik-baik harta yang 

dikeluarkan adalah untuk menuntut ilmu. Sehingga penuntut ilmu akan banyak 

bersyukur terhadap apa yang dimiliki dengan mengucapkan rasa syukur secara 

lisan, perilaku, hati dan meluruskan niat bahwa apa yang dilakukan semata-mata 

hanya untuk Allah Subahana Wa Ta’ala.  

Keenam, yaitu penuntut ilmu rela untuk berkorban harta untuk 

kepentingan menuntut ilmu. Penuntut ilmu dianjurkan untuk tidak berlaku kikir 

apalagi kepada dirinya sendiri. Para penuntut ilmu diharuskan untuk rajin 

membeli kitab-kitab yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran. Ketujuh, 

yaitu belajar keterampilan dan mengukur kemampuan yang ada. Penuntut ilmu 

diwajibkan untuk mempelajari terlebih dahulu cara bekerja suatu ilmu baru 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, yaitu menghafal 

pelajaran yang telah dipelajari. Dalam pasal ini menjelaskan cara kerja 

pengulangan pembelajaran dengan mengulang-ngulang terus dan mempelajarinya 

dengan penuh semangat, tidak memaksakan diri sehingga tidak cepat merasakan 

bosan. 
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g. Bertawakal 

Bertawakal menjadi pasal ketujuh dalam kitab Ta’lim Muta’allim29. 

Dalam pasal bertawakal terdapat 3 poin besar yang harus dipelajari yaitu, 

pertama tentang rezeki dan urusan dunia. Para penuntut ilmu diwajibkan untuk 

terus bertawakal ataau menyerahkan diri kepada Allah Subhana Wa Ta’ala 

dalam pencarian ilmu. Karena orang-orang yang memiliki akal yang baik tidak 

akan pernah merasa gundah tentang masalah-masalah duniawi yang dapat 

menyibukkan mereka dari menuntut ilmu. Kedua, yaitu hidup dengan prihatin 

yang dimana seorang pelajar pasti akan merasakan kesulitan dalam proses 

menuntut ilmu sehingga diperlukan sikap tawakal untuk menguatkan hati-hati 

merekaa. 

Ketiga, yaitu menggunakan seluruh waktu untuk menuntut ilmu. Para 

penuntut ilmu diwajibkan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya 

dimulai dari buaian hingga pada misi terakhir kita yaitu hingga liang kubur. 

Karena dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan dan tidak fokus terhadap 

ilmu yang dipelajari akan tertinggal selamanya.  

h. Tahapan Belajar 

Masa belajar dalam kitab ibi masuk pada pasal 8. Dijelaskan bahwa 

masa belajar yang dilakukan adalah dimulai dari saat kita dalam buaian hingga 

sampai pada liang lahat. Waktu menuntut ilmu yang paling baik dijelaskan 

dalam kitab ini adalah ketika kita masih muda. Selain itu dijelaskan pula bahwa 

Waktu paling baik untuk belajar yaitu saat-saat menjelang subuh dan waktu 

 
29 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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antara magrib dan isya. Yang terbaik adalah menghabiskan seluruh waktu untuk 

belajar. Apabila merasa jenuh menghadapi satu ilmu untuk dipelajari, maka 

beralihlah kepada ilmu yang lain.  

i. Kasih Sayang dan Nasehat 

Kasih sayang dan nasehat dalam kitab Ta’lim Muta’allim berada di dalam 

pasal Sembilan.30 Ada beberapa pokok bahasan yang menjadi poin penting 

dalam pasal ini. Pertama, yaitu kasih sayang. Para penuntut ilmu diharuskan agar 

hendaknya mereka selalu saling mengasihi di antara mereka. Bersedia untuk 

terus saling memberikan nasehat tanpa ada sifat hasud yang hadir ditengah-

tengah mereka karena tidak akan berguna sedikitpun rasa hasud terhadap 

saudara-saudara mereka. Kemudian kedua, yaitu bagaimana para penuntut ilmu 

bisa saling menjauhi perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan perselisihan. 

Salah satunya yaitu menjauhi untuk membuka aib saudaranya sendiri dan 

menjaauhi orang-orang dungu yang hanya bisa memancing untuk berselisih 

paham. 

Ketiga, yaitu tidak berprasangka buruk atau suudzon kepada sesama 

mukmin, karena ini akan menjadi salah satu penyebab munculnya perselisihan. 

Naba Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

 ظنوا بالمؤمنين خيرا 

Terjemahannya: 

“Berprasangka baiklah terhadap orang mukmin.” 

 
30 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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j. Mendahulukan Adab 

Pasal 10 dalam kitab Ta’lim Muta’allim akan membahas poin-poin 

penting terkait dengan bagaimana cara mencari tambahan ilmu dan adab.31 

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memanfaatkan waktu belajar yang 

ada dengan sebaik-baiknya. Istifadah atau mengambil pelajaran menjadi hal 

pertama yang harus dipelajari. Menyiapkan segala peralatan menulis untuk 

menulis semua pembelajaran yang telah didapatkan dari guru sehingga dapat 

menggunakan catatan-catatan tersebut untuk dipelajari secara berulang-ulang. 

Kedua, yaitu mengaambil pelajaran dari orang lain yang lebih tua. 

Penuntut ilmu seyogyanga harus bisa mengaambil pelajaran atau ibrah dari apa 

yang diajarkan oleh orang tua kita maupun guru kita. Setidaknya mereka 

memiliki pengalaman yang cukup mumpuni untuk memberikan kita banyak 

pelajaran hidup sehingga para penuntut ilmu bisa mempelajarinya dan 

memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, yaitu bersikap prihatin dan 

rendah di mata manusia. Penuntut ilmu tidak akan pernah menemukan jalan yang 

mulus untuk mencari ilmu. Selalu pasti akan ada halangan yang akan mereka 

hadapi. Sehingga tidak salah jika penuntut ilmu akan lebih banyak mendapatkan 

rintangan selama proses pembelajaran yang mereka lakukan. 

k. Sikap Wara pada Masa Belajar 

Pada pasal ini, sikap wara akan menjadi pembahasan utama yang akan 

dibahas. Dalam sikap wara terdapat beberapa poin yang akan menjelaskan 

bagaimana sikap wara yang diperlukan dalam masa belajar. Nabi Shallallahu 

 
31 Ahmad Abdul  Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, 

Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah. 
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‘alaihi Wasallam bersabda: 

من لم يتورع فى تعلمه ابتلاه اللّ تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يميته فى  

 شبابه، أو يوقعه فى الرساتيق، أو يبتليه بخدمة السلطان 

Terjemahannya: 

“Barangsiapa tidak berlaku waro’ ketika belajar ilmu, maka dia akan 

diuji oleh Allah dengan salah satu dari tiga perkara: Adakalanya ia 

dimatikan ketika muda, ditempatkan bersama orang-orang bodoh, 

atau diuji menjadi pelayan para penguasa.” 

Di antara perbuatan wara adalah dengan tidak banyak bergaul dengan 

orang-orang yang sering  berbuat kerusakan di bumi, melakukan maksiat, banyak 

makan dan boros, banyak tidur dan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya 

untuk diri kita sendiri. Kedua, wara pada masa belajar dijelaskan dalam kitab ini 

adalah bagaimana penuntut ilmu hendaknya menghadap kiblat ketika sedang 

belajar karena terdapat banyak kebaikan dan keberkahan yang akan didapat 

ketika mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh nabi. 

Ketiga, yaitu penuntut ilmu dianjurkan untuk terus berpedoman pada 

pesan-pesan moral dan sunnah yang ada. Bagaimana para penuntut ilmu 

hendaknya tidak mengabaikan hal-hal kecil berupa sunnah dan moral karena 

barangsiapa yang meninggalkan keduanya maka dijelaskan bahwa terhalang dari 

wajib sehingga di akhirat kelak mereka juga akan terhalang.  

l. Hal-Hal yang Menguatkan dan Melemahkan Hafalan 

Pasal 12 menjelaskan tentang apa saja sebab-sebab hafalan menjadi kuat 
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dan hafalan menjadi lemah. Hal-hal yang berperan menunjang hafalan adalah 

kesungguhan, terus menerus, sedikit makan, membaca Al-Quran dan shalat di 

malam hari. Membaca Al-Quran dengan melihat (tidak dengan hafalan) adalah 

lebih utama. Sebagaimana sabda nabi Sallahu ‘Alaihi Wassalam: 

قرآن نظرا أعظم أعمال أمتى قراءة ال  

Terjemahannya: 

“Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran 

dengan melihat.” 

 

Cara lain untuk menguatkan hafalan yaitu ketika akan mengaji kitab 

membaca doa. Kemudian perbanyaklah membaca shalawat kepada Nabi SAW. 

Karena shalawat adalah dzikir untuk seluruh alam. Bersiwak, minum madu, 

makan kandar (hanya ada di Turki) yang dicampur dengan gula dan makan 

anggur merah kering 21 biji setiap hari ketika merasa lapar.  

Kemudian yang dapat menyebabkan lupa antara lain: Banyak berbuat 

maksiat, banyak dosa, khawatir dan disibukkan oleh urusan dunia. Beberapa hal 

yang menyebabkan lupa antara lain, makan ketumbar, melihat salib, membaca 

tulisan pada nisan, berjalan di antara iringan-iringan unta, membuang ketombe 

yang masih hidup ke tanah, dan berbekam pada tengkuk. 

m. Hal-Hal yang Mendatangkan Rizki dan Mengahalanginya dan Hal-Hal 

yang Memperpanjang Usia serta yang Menguranginya. 

Pasal terakhir dalam kitab ini membahas tentang hal-hal yang 

mendatangkan rizki dan mengahalanginya dan hal-hal yang memperpanjang usia 

serta yang menguranginya. Pertama, hal-hal yang dapat menjauhkan rezeki yaitu 
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tidur di waktu subuh. Tidur di waktu subuh, banyak tidur menyebabkan fakir, 

termasuk fakir dalam ilmu. Tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, 

makan dalam keadaan junub, makan ketika junub, membiarkan makanan yang 

terjatuh, membakar kulit bawang merah dan putih, menyapu lantai rumah dengan 

kain, menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah didalam rumah, 

berjalan didepan orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, 

membersihkan makanan yang tersisa di sela-sela gigi dengan benda kasar, 

membersihkan tangan dengan lumpur, tanah atau debu, duduk diambang pintu, 

bersandar pada salah satu daun pintu, wudhu di tempat istirahat, menjahit baju 

yang sedang dikenakan (dipakai), menyela wajah dengan baju, membiarkan 

sarang laba-laba didalam rumah, mengabaikan shalat, cepat-cepat keluar dari 

masjid setelah shalat subuh, terlalu pagi pergi ke pasar, membeli roti dari orang 

fakir yang mengemis, mendoakan jelek pada anak, tidak menutup bejana, dan 

memadamkan lampu dengan meniup, menulis dengan pena yang rusak, menyisir 

rambut dengan sisir yang rusak, tidak mendoakan baik kepada kedua orang tua, 

mengenakan sorban dengan duduk, mengenakan celana dengan berdiri, kikir, 

terlalu hemat, berlebih-lebihan, malas, menunda-nunda dan menyepelekan segala 

urusan. 

Kedua, yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki adalah Bangun di 

waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat menambah nikmat, 

terutama rezeki. Menulis dengan baik, berwajah ramah dan berkata baik akan 

menambah banyak rezeki. Sebab-sebab yang kuat dan luhur agar mudah 

mendapatkan rezeki adalah menegakkan shalat dengan penuh hormat, khusyu’ 
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dengan menyempurnakan rukun, wajib, sunat, dan disiplin moral (adab)-

nya.melakukan solat dhuha, dianjurkan pula membaca surat Al-Waqi’ah 

terutama pada malam hari di saat orang tidur, membaca surat Al-Mulk, Al-

Muzammil, Al-Lail dan Al-Insyirah. Sebab lain yang dapat mempermudah 

datang rezeki adalah datang ke masjid sebelum adzan, selalu suci dari hadas, 

shalat sunat sebelum subuh, shalat witir di rumah, tidak memperbincangkan 

masalah dunia setelah shalat witir, tidak sering bergaul dengan wanita kecuali 

ketika perlu, tidak membual untuk agama dan dunianya. 

Ketiga, yaitu hal-hal yang dapat memperpanjang umur yaitu takwa, tidak 

menyakiti, hormat kepada orang yang tua dan menyambung kekerabatan 

(silaturahmi). Hendaklah tidak menebang pepohonan yang hidup kecuali karena 

terpaksa, berwudhu dengan sempurna, shalat dengan penuh penghormatan, 

melakukan haji Qiran, dan menjaga kesehatan. 

 

B. Konsep Belajar Bahasa Arab 

Konsep belajar mencakup berbagai proses kognitif, emosional, dan perilaku yang 

terlibat dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai baru. Belajar 

dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk pengalaman langsung, refleksi, interaksi 

sosial, dan instruksi formal. Selain itu, konsep belajar adalah suatu proses mental 

yang mengarah pada suatu diperoleh, disimpan dan dilaksanakan sehingga 

menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif.32 Belajar adalah proses 

mental yang mencakup akuisisi, penyimpanan, dan penerapan pengetahuan, dengan hasil 

akhirnya berupa tingkah laku yang bersifat progresif dan adaptif. Ini mencerminkan 

 
32 W.S. Winkle. Psikologi Pendidikan. Jakarta:Gramedia, 1983. hlm. 162 
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tujuan dari proses belajar yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

perkembangan individu dalam konteksnya. Selain itu menurut Konsep belajar 

menurut Imam al-Ghazali bahwa belajar itu suatu proses jiwa untuk memahami 

makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan 

diri kepada Allah (taqarrub) demi mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.33  

Belajar merupakan  proses pengalaman yang dilakukan sepanjang hidup 

baik secara  formal maupun nonformal. Belajar adalah usaha sadar yang 

dilakukaan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolah. Salah satu contoh proses pembelajaran formal adalah pembelajaran yang 

di selenggarakan di sekolah sebagai lembaga  pendidikan.   

Salah satu pembelajaran formal yang umum diajarkan di sekolah adalah 

pembelajaran bahasa. Pembelajaraan bahasa sangat penting untuk dipelajari 

karena bahasa dapat menjadi alat komunikasi dalam menyampaikan pesan atau 

informasi antara satu siswa dan siswa lainnya maupun komunikasi antara siswa 

dan guru. Bahasa juga bisa menjadi penunjang dalam mempelajari semua disiplin 

ilmu. Bahasa menunjang keberhasilan siswa dalam mempelajari semua disiplin 

ilmu. Konsep belajar bahasa Arab memiliki beberapa elemen yang khas, seperti halnya 

dalam mempelajari bahasa apa pun. Konsep belajar Bahasa Arab dapat meliputi 

mempelajari Aafabet Arab yang memiliki 28 huruf, dan pembelajar perlu memahami dan 

menguasai tulisan dan pengucapan huruf-huruf ini. Belajar membaca dan menulis huruf 

Arab adalah langkah awal yang penting. 

Kemudian tata bahasa Arab memiliki struktur yang unik, termasuk konsep-

 
33 Al-Ghazâlî, Ihyâ’ Ulûmuddîn, Juz I. Masyadul Husaini. hlm.10 
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konsep seperti mufrad (kata tunggal), jamak (jamak), dan asma'ul khamsa (lima jenis kata 

benda). Pemahaman tata bahasa ini penting untuk menyusun kalimat yang benar dan 

memahami teks dalam bahasa Arab. Selain itu bahasa Arab sering kali terkait erat dengan 

budaya Arab dan konteks sejarahnya. Memahami konteks budaya dapat membantu 

pembelajar untuk lebih mendalam memahami penggunaan kata dan ungkapan dalam 

bahasa Arab Sehingga pentingnya Bahasa Arab dipelajari dalam kurikulum Pendidikan 

yang ada di Indonesia. 

Pembelajaran bahasa dalam kurikulum pendidikan di Indonesia bukan 

hanya mengajarkan tentang pembelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi terdapat 

pula pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa asing di sekolah di ajarkan 

dengan tujuan siswa mampu memahami bacaan-bacaan atau teks dalam bahasa 

asing. Terdapat beberapa bahasa asing yang dimasukan dalam pembelajaran di 

sekolah salah satunya adalah pembelajaran bahasa Arab.  

 Pembelajaran bahasa Arab dipelajari dari jenjang pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah, hingga jenjang Madrasah Aliyah dan merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 yang menetapkan standar kompetisi 

lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. 

Dalam kurikulum tersebut, terdapat empat keterampilan yang perlu dikuasai oleh 

siswa diantaranya adalah kemampuan menyimak (Maharah Al-Istima’), 

keterampilan berbibacara (Maharah Al-kalam), kemampuan membaca (Maharah 

Al-qiro’at), dan keterampilan menulis (Maharah Al-kitabah). 

Keempat komponen tersebut dirangkaikan dalam satu tema sehingga 

mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. keempat tema 
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tersebut disajikan dalam lima aspek berikut ini. 

1. Mufrodat (مفرذات) atau kosa kata, berupa daftar kata-kata yang dioergunakan 

dalam bab tersebut. Kata-kata tersebut semaksimal mungkin dihafalkan oleh 

siswa. kemampuan menghafalkan kata-kata tersebut memungkinkan siswa 

untuk memahami materi dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan yang disajikan. 

2. Istima’ (الإستماء) atau mendengarkan, berupa cerita atau percakapan yang 

akan dibacakan oleh guru atau siswa lain. Setelah mendengarkan pembacaan 

tersebut, siswa diharapkan mampu mengungkapkan bacaan tersebut dengan 

kalimatnya sendiri. 

3. Muhadatsah (المحادثة) atau percakapan, berupa percakapan yang dipraktikkan 

oleh siswa. dalam materi ini, siswa melakukan praktik penggunaan bahasa 

Arab secara langsung.  

4. Qira’ah (القرائة) atau membaca, berupa bacaan yang dibaca oleh siswa. guru 

membimbing siswa serta mengarahkannya agar siswa memiliki pemahaman 

yang benar. 

5. Kitabah (الكتابة) atau menulis, berupa latihan-latihan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Mata Pelajaran Bahasa Arab 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik berkomunikasi 

dalam bahasa tersebut, dalam bentuk lisan dan tulis, memanfaatkan bahasa 

Arab untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-

sumber ajaran Islam dan mengembangkan pemahaman tentang saling 

keterkaitan antar bahasa dan budaya serta memperluas cakra budaya. 
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Bahasa Arab memiliki konsep belajar yang hampir sama dengan bahasa-bahasa 

lainnya. Peserta didik diharapkan mampu mengikuti langkah-langkah yang diperlukan 

dalam mempelajari bahasa Arab. Langkah-langkah tersebut seperti perlunya ada niat 

dalam mempelajari bahasa terlebih dahulu, konsisten dan adab  terhadap hal-hal yang 

akan dipelajari dalam bahasa Arab dan terakhir yaitu bagaimana peserta didik dan orang-

orang disekitarnya dapat terus memotivasi peserta didik agar terus memperdalam bidamg 

keilmuan yang akan dipelajari dalam hal ini adalah bahasa Arab. Banyak hal yang akan 

dipelajari dalam bahasa Arab salah satunya yaitu dengan mempelajari materi-materi yang 

ada didalamnya.  Materi-materi awal yang akan dipelajari pasti akan berkaitan dengan 

pembahasan keterampilan dan metode-metode yang perlu dipelajari dan dikaji lebih 

mendalam. 

Selain mempelajari tentang keterampilan (maharah), perlu pengkajian 

lebih lanjut terkait dengan metode belajar bahasa Arab itu sendiri. Bermacam-

macam metode pembelajaran bahasa Arab yang diguakan dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab. Diantara metode pembelajaran bahasa Arab adalah:34 

a. Metode Qowaid (tata Bahasa) dan Terjemah 

Metode ini sulit ditentukan secara pasti sejarah lahirnya ini. Hal ini 

disebabkan metode ini ada di sebagian besar negara-negara di dunia ini. Akan 

tetapi juga sulit menghubungkan metode ini dengan salah satu ilmuwan, akan 

tetapi dikenal bahwa metode ini berhubungan dengan pengajaran bahasa Latin dan 

Yunani, kedua bahasa tersebut telah tersebar di beberapa bidang pengajaran 

sepanjang abad pertengahan di Eropa. Seorang ilmuwan bernama Plotz 

mengadopsi beberapa tekniknya uslubnya pada akhir abad ke-19. Dia melakukan 

 
34 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Baḥasa Asing (Ṣebuaḥ Tinjauan Dari Ṣegi 

Metodologis) (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.32 
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hal itu sampai us ḥlūb teknik-tekniknya itu berpindah kepada dua negara lain di 

dunia. Barangkali metode ini merupakan metode terbanyak yang tersebar di 

negara Indonesia dan lebih khusus di pondok-pondok pesantren. 

Metode ini ditujukan kepada peserta didik agar, (1) lebih mempu 

membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab, dan (2) memiliki nilai 

displin dan perkembangan intelektual. Pembelajaran dalam metode ini didominasi 

dengan kegiatan membaca dan menulis. Adapun kosakata yang dipelajari adalah 

kosakata dari tes bacaan, di mana kalimat diasumsikan sebagai unit yang terkecil 

dalam bahasa, ketepatan terjemahan diutamakan, dan bahasa Ibu digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Para pakar dan praktisi pembelajaran bahasa asing sering juga menyebut 

metode ini dengan metode tradisional. Penyebutan tersebut berkaitan dengan 

sebuah cerminan terhadap cara-cara dalam jaman Yunani Kuno dan Latin dalam 

mengajarkan bahasa. Asumsi dasar metode ini adalah adanya ‘logika semesta’ 

(universal logic) yang merupakan dasar semua bahasa di dunia, sedangkan tata 

bahasa adalah cabang logika. Metode ini ditujukan kepada peserta didik agar,  

lebih mempu membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab, dan 

memiliki nilai displin dan perkembangan intelektual. Pembelajaran dalam metode 

ini didominasi dengan kegiatan membaca dan menulis. Adapun kosakata yang 

dipelajari adalah kosakata dari tes bacaan, di mana kalimat diasumsikan sebagai 

unit yang terkecil dalam bahasa, ketepatan terjemahan diutamakan, dan bahasa 

Ibu digunakan dalam proses pembelajaran. 

Metode tata bahasa dan terjemah ini mengarah pada: menghasilkan siswa 
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yang terdidik, terlatih akan pengetahuan kebudayaan sastra yang tinggi, dan 

mempunyai daya apresiasi sastra; menghasilkan siswa yang hapal akan materi-

materi naḥ ḥwu dan teks-teks sastra; menghasilkan siswa yang berkompeten untuk 

menerjemahkan secara bebas dari bahasa induk kepada bahasa sasaran. 

b. Metode Langsung (Mubasyaroh) 

Karena adanya ketidak puasan dengan metode qawā’id dan tarjamaḥ, 

maka terjadi suatu gerakan penolakan terhadap metode tersebut menjelang 

pertengahan abad ke 19. Banyak orang Eropa yang merasa bahwa buku-buku 

pembelajaran bahasa asing yang beredar tidaklah praktis, karena tidak 

mengajarkan bagaimana berbahasa namun lebih memperhatikan pembicaraan 

tentang bahasa. Karena itu, banyak kemudian bergulir ide-ide untuk meperbaharui 

metode tersebut. 

Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran guru 

berlangsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, sedang bahasa murid 

tidak digunakan. Jadi dengan metode ini, guru dalam mengajar langsung 

menggunakan bahasa asing melalui percakapan, diskusi dan membaca bahan yang 

dipelajari. Sedangkan untuk menjelaskan suatu arti kata atau kalimat digunakan 

alat peraga. 

Sasarannya metode ini mengarah pada: menjadikan siswa mampu 

berpikir dengan bahasa sasaran dalam percakapan, membaca dan menulis; 

menggunakan bahasa baru secara langsung tanpa terjemahan dengan tujuan 

sebagai komunikasi dan interaksi; Prosedurnya, Guru menggunakan pengantar 

secara lisan tanpa guru harus membaca dan menulis. Program pengajaran bahasa 
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ini dimulai dengan mengajarkan kata-kata ungkapan-ungkapan yang menunjukkan 

pada sesuatu dan perbuatan-perbuatan yang dapat diindera atau dapat diperagakan 

dan selanjutnya belajar beralih pada situasi-situasi bahasa yang berproses pada 

dialog dan yang diucapkannya itu adalah ucapan sehari-hari, memanfaatkan 

gambar-gambar tanpa tergantung pada terjemahan. 

c. Pendekatan Komunikatif (madkhal ittisali) 

Ada dua prinsip dasar yang paling penting dalam pendekatan ini, yaitu 

kebermaknaan (meaning full) dalam setiap bentuk bahasa yang dipelajari. Lalu 

yang kedua bahwa bentuk, ragam dan makna bahasa sangat terkait dengan situasi 

dan konteks berbahasa. Pendekatan komunikatif tidak terikat pada satu aliran 

linguistik atau disiplin ilmu tertentu saja, melainkan juga memanfaatkan apa yang 

menjadi kelebihan dalam aneka ragam aliran atau disiplin ilmu lain. Hal ini sangat 

berbeda dengan metode Audiolingual yang hanya merujuk pada landasan dasar 

aliran linguistik struktural dan paham behaviorisme. 

Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki kompetensi 

komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan sistem bahasa secara efektif dan 

benar. Kelancaran menggunakan bahasa yang acceptable menjadi tujuan utama 

yang ingin di capai. Dalam pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan 

komunikatif, penguasaan makna (nosi/fikrah) sangat penting, sehingga isi 

pelajaran disajikan dalam konteks. Sementara struktur bahasa diajarkan 

terintegrasi dalam pengejaran keterampilan berbahasa Arabnya. Kemampuan yang 

diharapkan tidak hanya keterampilan berbahasa, tetapi juga unsure-unsur 

kebahasaannya, seperti sharf dan nahwu. Bahan pelajaran berupa dialog, 
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pengalaman peserta didik, latihan ungkapan, namun tubian tidak diberikan hanya 

bila dianggap perlu. Sedangkan bahasa Ibu dan terjemahan bisa digunakan sekali- 

kali. 

Selain itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 

mempelajari suatu disiplin ilmu salah satunya dalam mempelajari Bahasa Arab 

diantaranya adalah terkait dengan niat, adab, konsistensi dalam belajar dan 

terkahir adalah motivasi. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan dalam 

pembelajaran karena poin-poin tersebut dapat memberikan banyak manfaat 

terhadap pembelajaran. 

1. Niat 

Niat merupakan kunci dari setiap amal dan ibadah. Suatu ibadah akan 

dinilai berdasarkan niatnya.35 Niat, kehendak, dan tujuan adalah ungkapan- 

ungkapan yang mempunyai satu arti, yaitu keadaan dari sifat hati yang 

mengandung kaitan antara ilmu dan amal. Niat adalah ibarat kehendak yang 

berada di tengah antara pengetahuan yang mendahuluinya kemudian diikuti 

dengan amal perbuatan. Kata Niat dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu 

dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Niyyatu berarti kehendak untuk 

melakukannya tanpa ada keraguan, digunakan untuk menunjukkan keinginan 

yang berhubungan dengan perbuatan yang sedang dilakukan.  

Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar dan atas 

 
35 Wahbah Al-Zuhayly, Puasa Dan I’tikaf Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 171. 
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inisiatif sendiri, pasti disertai dengan niat baik. Suatu perbuatan yang tidak 

disertai dengan niat, maka akan tertolaklah amalannya. Sehingga berdasarkan dari 

pembahasan di atas, niat dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu 

perbuatan untuk melakukan sesuatu. 

2. Adab 

Menurut al-Attas, secara etimologi (bahasa); adab berasal dari bahasa 

Arab yaitu addaba-yu’addibu-ta’dib yang telah diterjemahkan oleh al-Attas 

sebagai ‘mendidik’ atau ‘pendidikan’.36 Dalam kamus Al-Munjid dan Al Kautsar, 

adab dikaitkan dengan akhlak yang memilki arti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.37 Sedangkan, dalam bahasa 

Yunani adab disamakan dengan kata ethicos atau ethos, yang artinya kebiasaan, 

perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos 

kemudian berubah menjadi etika.38 Menurut al-Attas, akar kata adab tersebut 

berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang secara jelas mengunakan 

istilah adab untuk menerangkan tentang didikan Allah SWT yang merupakan 

sebaik-baik didikan yang telah diterima oleh Rasulullah saw. Hadis tersebut 

adalah: “Addabani Rabbi pa Ahsana Ta’dibi” : Aku telah dididik oleh Tuhanku 

maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran Islam dan 

tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad saw. Telah diketahui bahwa Nabi 

Muhammad diutus muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya 

 
36 Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam. Terj. dari Bahasa Inggris oleh Haidar 

Bagis (Bandung: Mizan, 1996), h. 60. 
37  Luis Ma’ruf, Kamus Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katulikiyah (Beirut, tt), h. 194; 

Husin Al-Habsyi, Kamus Al Kautsar (Surabaya: Assegraff, tt), h. 87. 
38 Sahilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak, Cet. 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1991), h. 14. 
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menjadi manusia yang mulia. Keberadaan pembahasan adab sejalan dengan 

agama Islam, ia menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan 

dalam adab terdapat beberapa unsur penting yaitu: aqidah, ibadah, adab, dan 

muamalah, Ini semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Manakala salah satu dari 

perkara tersebut di lupakan, maka akan terjadi ketimpangan dalam perkara dunia 

dan akhiratnya. 

3. Konsistensi 

Konsistensi diri merupakan salah satu bagian dari aspek keperibadian 

individu. Aspek keperibadian seseorang dapat berupa kepercayaan, tindakan 

maupun sikap.39 Maka dari itu dalam menyikapi arus globalisasi, diperlukan 

peningkatan belajar secara konsisten. Salah satu problem yang sering kali di temui 

adalah semangat belajar yang tidak konsisten. Problem tersebut merupakan 

permasalahan nyata yang juga penulis temui dalam dirinya, hal itu didasadari pada 

saat penulis melihat orang yang sukses dalam bidang akademis. Ketika penulis 

melihat hal seprti itu, pada saat itu juga semangat penulis untuk belajar sangat 

tinggi dan berharap bisa menjadi seperti orang sukses tersebut. Akan tetapi seiring 

berjalannya waktu, semangat itu perlahan-lahan hilang ketika pikiran sudah 

dipengerahui dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Problematika tersebut tidak 

menutup kemungkinan juga dialami oleh banyak kalangan terutama bagi subyek 

didik.  

Tidak konsistennya seseorang dalam belajar biasnya menyebabkan 

kesulitan dalam proses pembelajaran.40 Kesulitan belajar adalah keadaan 

 
39 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 98. 
40 Yulianda Erma Suryani, “Kesulitan Belajar,” Jurnal Magistra 22, no.73 (2010): hlm. 
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seseorang dengan kemampuan intelegensi yang rendah ataupun diatas rata-rata, 

akan tetapi tidak memiliki kemampuan ataupun gagal dalam belajar yang 

berkaitan dengan  kendala dalam proses konseptualisasi, berpendapat, berbahasa, 

serta pemusatan perhatian. Kesulitan-kesulitan seperti ini terkadang tidak 

diperhatiakan oleh orang tua ataupun guru, sehingga mengakibatkan seringya 

diidentifikasi selaku anak pemalas, underachiever, dan aneh. 

4. Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata 

movere, dalam bahasa inggris, sering disepadankan dengan motivation yang 

berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan 

atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan 

yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara – cara motivasi yang 

mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor– faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak umtuk mencapai status, 

kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru 

dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan 

melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.41 Selain itu motivasi dapat 

diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau 

moves, mengarah dan menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang 

memberi kepuasaan atau mengurangi ketidakseimbangan. 

 
34. 

41 Bejo Siswanto, Manajemen Tenaga kerja, (Bandung : Sinar Baru, Cetakan Baru, 

1989), hal. 243 
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C. Konsep Pendidikan Karakter dan Tujuan Pendidikan Karakter dalam 

Peraturan Presiden no. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter 

1. Pendidikan 

Maju dan berkembangnya suatu bangsa salah satunya banyak 

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, jika SDM 

yang dimiliki oleh suatu negara tidak berkualitas dari berbagai aspek dan bidang 

apapun, maka dapat dipastikan bahwa bangsa tersebut akan jauh tertinggal dari 

segala aspek kehidupan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki 

SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas bisa ditunjang dari segala aspek 

salah satunya dari aspek pendidikan yang baik. Pendidikan yang hadir perlu 

dikembangkan dan dikonsep sebaik mungkin sehingga memungkinkan untuk 

memberikan output berupa SDM yang berkualitas. 

Indonesia sendiri telah mengamanatkan secara tegas pada konstitusi 

yang berlaku yaitu UUD pasal 31 tentang pendidikan pada ayat 3. Pemerintah 

Indonesia dalam hal ini mengusahakan dan memaksimalkan penyelenggaraan 

suatu sistem nasional yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang- undang. Namun dapat dilihat, semakin 

majunya perkembangan ilmu dan teknologi, ternyata tidak sejalan dengan sikap 

atau perilaku manusia sebagaimana mestinya. Dalam bidang teknologi, 

pendidikan mempunyai pengaruh penting dalam ilmu pengetahuan dimana dalam 

ilmu pengetahuan para peserta didik diajarkan tentang gejala dan fakta alam dan 

dengan adanya teknologi ini manusia menggunakan teknologi untuk 
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menerapkan ilmu pengetahuan tersebut. 

Dengan demikian, pendidikan yang ada harus mengembangkang segala 

potensi pada semua aspek yang ada pada masing-masing individu. Bukan hanya 

kecerdasan dan kepintaran dari segi keilmuan saja akan tetapi juga pada ranah 

perilaku, sehingga dari pendidikan tersebut bisa membina dan mendidik menjadi 

individu seutuhnya, sehingga dapat menghadirkan individu  yang sempurna dan 

mulia. 

Pendidikan juga mempunyai pandangan sendiri dalam pandangan Islam. 

Pendidikan dalam pandangan Islam berfungsi sebagai salah satu cara untuk 

mengubah perkembangan alami menjadi perkembangan terarah dan tertuju.42 

Pendidikan dalam Islam memiliki banyak istilah yang digunakan untuk 

mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Beberapa istilah yang sering digunakan 

adalah rabba-yurabbi (mendidik), allama-yu‟allimu (memberi ilmu), addaba- 

yu`addibu (memberikan teladan dalam akhlak), dan darrasa-yudarrisu 

(memberikan pengetahuan). Para ilmuwan dan pakar pendidikan Islam, memiliki 

perbedaan pendapat untuk mendefinisikan pendidikan Islam itu sendiri. Dalam 

konferensi Internasional yang membahas terkait dengan pendidikan Islam yang 

pertama (1977) ternyata masih belum dan sulit untuk merumuskan dan 

mendefinisikan pendidikan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan. Pertama karena banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut 

dengan kegiatan pendidikan. Dan yang kedua yaitu luasnya cakupan aspek yang 

 
42 Rizal, Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Landasan Membangun Sistem 

Pendidikan Islami. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 2, no.1 (2004) . h 18. 
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dibina oleh pendidikan.43 

Menurut Musthafa Al-Ghulayani bahwa pendidikan Islam adalah 

menanamkan akhlak yang mulia didalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya 

dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi 

salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud 

keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.44 

Pendidikan yang baik dan berkualitas akan dapat dilihat dari tujuan pembelajaran 

yang telah dirancang di awal karena dengan adanya tujuan pembelajaran ini 

menjadi unsur penting untuk mencapai target yang akan dicapai. Salah satunya 

yaitu menciptakan pembelajar yang memiliki pribadi yang bertaqwa kepadaNya 

dan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Nyatanya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang, tidak sedikit memberikan 

dampak terhadap sikap dan perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu dan 

sosial maupun sebagai manusia beragama. 

Pendidikan yang hadir harus berbentuk usaha yang yang runtut atau 

sistematis yang berfokus pada pengembangan seluruh potensi yang ada pada 

masing-masing individu. Potensi yang ada mencakup pada tiga aspek yang 

menjadi objek pendidikan yaitu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Adapun pendidikan 

Islam adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses 

belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap 

nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. 

 
43  Engku, Sejarah Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 2. 
44 Mustafa Al-Ghulayaini. Jami' al-Duruus al-Arabiyyah. (Beirut: Daar al-Kutub al-

Ilmiyyah. 2005). h. 45. 
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Definisi pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui penumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan 

kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.45 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan tentang teori-teori 

pendidikan Islam, pendidikan Islam juga perlu membahas terkait dengan tujuan, 

karakter dan pengevaluasian dalam proses pengimplementasian pendidikan. 

2. Karakter 

 

Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi di beberapa aspek sosial 

salah satunya degradasi akibat dari krisis moral. Krisis moral hampir terjadi di 

semua lapisan kehidupan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk 

pada aspek pendidikan. Hingga akhirnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi mencanangkan character education atau biasa disebut 

dengan pendidikan karakter sebagai salah satu poin yang ada dalam kurikulum 

2013. Pengimplementasian kurikulum 2013 yang berpusat pada pendidikan 

karakter merupakan salah satu terobosan baru yang diperkenalkan oleh 

kementrian sebagai upaya dalam menangani kemerosotan moral di kalangan 

peserta didik. 

Karakter sendiri memiliki beberapa definisi yang perlu dipahami. secara 

etimologi karakter berasal dari bahasa latin character, yang berarti tabiat, sifat- 

sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian serta akhlak. Karakter dimaknai sebagai 

cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja 

 
45 Nashir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah 

Arus Perubahan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 44 
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sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu 

yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Hal 

tersebut seharusnya dapat diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. 

Lembaga-lembaga pendidikan Indonesia akhir-akhir ini semakin 

memprihatinkan. Krisis moral menjadi salah satu krisis yang paling sering 

ditemui dalam lembaga pendidikan. Kenihilan karakter pada suatu bangsa tentu 

akan            menjadi masalah besar dan menjadikan bangsa ini ibarat layangan putus 

dan limbung diterpa angin, sehingga akan menghilangkan martabat sebagai suatu 

Negara. Pembentukan watak atau karakter tentunya harus dimulai dari 

pribadi/ diri sendiri, dalam keluarga (sebagai sel inti bangsa) terutama orang tua 

sebagai pendidiknya. 

Pembentukan karakter merupakan “mega proyek” yang sungguh tidak 

mudah, membutuhkan usaha, dan energi yang tidak sedikit. Dibutuhkan 

komitmen, ketekunan, keuletan, proses, metode, waktu, dan yang terpenting 

adalah keteladanan. Masalah keteladanan ini menjadi barang langka pada masa 

kini dan tentu sangat dibutuhkan dalam sebuah bangsa yang sedang mengalami 

krisis kepercayaan multidimensional.46 Menurut Muchlas Samani, bahwa 

 
46 Sumantri, E. Seabad Kebangkitan Nasional. (Bandung: Yasindo Multi Aspek., 2008) 

h.12. 
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karakter dimaknakan sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, sekolah 

maupun masyarakat.47 Secara sederhana dapat dipahami bahwa karakter 

merupakan suatu perilaku atau kepribadian yang baik dalam diri seseorang, 

akhlak mulia yang didasarkan pemahaman dan penghayatan tentang kebaikan, 

serta berkomitmen melaksanakan kebaikan itu, dengan memberi manfaat besar 

terhadap sekelilingnya. 

Karakter tidak berkembang dengan sendirinya melainkan ada banyak 

faktor yang memicu pembentukan karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan karakter yang ada pada setiap individu adalah faktor bawaan 

(nature) dan faktor lingkungan (nurture). Menurut para ahli developmental 

psychologist, setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki sebuah potensi 

yang dibawa sejak lahir. Dalam hal ini, Comfusius yang merupakan seorang 

filosof Cina, menyatakan bahwa   manusia   pada   dasarnya   memiliki   potensi 

mencintai kebajikan, namun bila potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan 

sosialisasi setelah manusia dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi 

binatang, bahkan lebih buruk lagi.48 Berdasarkan uraian di atas, pendidikan 

karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui 

pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 

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

orang lain, kerja keras, dan sebagainya. 

 
47 Muchlas Samani   dan   Hariyanto,   Konsep   dan   Model   Pendidikan   Karakter, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 4 
48 Fung Yu Lan. Sejarah Ringkas Filsafat Cina: Sejak Konfusius Sampai Han Fei Tzu. 

(Yogyakarta: Liberty, 1990.) h. 13. 
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Ide pendidikan karakter tersebut, dapat diimplementasikan pada semua 

lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, dan informal. 

Artinya, pengembangan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua 

pihak. Implementasi pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal- 

sekolah, merupakan pemeran utama. karena di lembaga pendidikan formal 

pembelajarannya lebih terorganisir, dibelajarkan beragam mata pelajaran, serta 

guru yang memiliki ragam pengalaman dan pemahaman akademik. Senada 

dengan itu, Ahmad Husen menyebutkan bahwa, sekolah atau perguruan tinggi 

harus menyikapi pendidikan karakter seserius sekolah menghadapi pendidikan 

akademik, karena sekolah yang hanya mendidik pemikiran tanpa mendidik 

moral adalah sekolah yang sedang mempersiapkan masyarakat yang berbahaya 

Beberapa argumentasi di atas, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan 

karakter.49 

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik garis 

besar bahwa karakter sama pengertiannya dengan akhlak yang merupakan sifat 

dasar manusia yang akan mempengaruhi kepribadian dirinya. Dengan adanya 

karakter atau akhlak maka seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinya 

terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam diri ataupun hubungannya 

dengan orang lain, dalam berbagai keadaan serta bagaimana mengendalikannya. 

Dari konsep karakter di atas, kemudian muncul istilah Pendidikan karakter. 

Adapun pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

 
49 Ahmad Husen. Model Pendidikan Karakter Bangsa. (Jakarta: Universitas Negeri 

Jakarta, 2009). h. 18. 
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atau kemauan, dan tindakan untuk nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter pada 

hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang 

dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawabnya, dalam relasinya dengan 

orang lain dan dunianya dalam komunitas pendidikan.50 

Istilah karakter sama sekali bukan satu hal yang baru bagi kita. Socrates 

berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk 

membuat seseorang menjadi good and smart.51 Rasulullah Muhammad Saw juga 

menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk 

mengupayakan pembentukan karakter yang baik (good character). Hal 

tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:  

قِ 
ه
خْلا

ه
ارِمه الأ كه مه مه مِ  ته

ُ
تُ لأ

ْ
ا بُعِث  إِنه مه

Terjemahan:  

       "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

 akhlak yang mulia." (HR. Al-Baihaqi)52 

 

Tokoh pendidikan Barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, 

Brooks dan Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan 

Socrates dan Muhammad SAW bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan 

yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Sementara Mardiatmadja menyebut 

pendidikan karakter sebagai ruh pendidikan dalam memanusiakan manusia.53 

Sri Narwanti menjelaskan, berdasarkan pada Pancasila, budaya, tujuan 

 
50 Fihris, Pendidikan Karakter di Madrasah Salafiyah, (Semarang: PUSLIT IAIN 

Walisongo,2010), h. 24-28 
51  Simon Petrus L Tjahjadi, Petualangan Intelektual (Yogyakarta: Kanisius, 2004). 
52 Muhammad Iqbal Fasa, dkk, Exsistensi Bisnis Islami di Era Revolusi 4.0, (Bandung, 

Widina Bhakti Persada: 2020), 120. 
53 Mardiatmadja. Hubungan Nilai dengan Kebaikan. Jakarta: Sinar Harapan, 1986. h. 36 

https://www.akarsari.com/tag/akhlak-yang-mulia
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pendidikan nasional, dan ketiga dasar pembentuk karakter tersebut juga 

disebutkan pembentukan karakter berdasarkan agama.54 Dalam islam juga 

terdapat pembahasan masalah pendidikan karakter yang merujuk pada Qur‟an 

dan Hadits yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada prinsipnya 

secara umum pendidikan karakter tidak dapat tercipta dengan cara instan atau 

cepat, namun harus melewati suatu proses yang panjang, cermat dan sistematis. 

Oleh karena itulah Character Education Quality Standards yang dikutip oleh 

Hamdani Hamid & Beni Ahmad, bahwa ada 11 prinsip untuk mewujudkan 

pendidikan karakter yang efektif, yaitu: 

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. 

2) Mengidentifikasikan karakter secara komprehensif agar mencakup 

pemikiran, perasaan, dan perilaku. 

3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk    

membangun  karakter. 

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 

5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik 

6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang menghargai semua siswa, membangun karakter dan membantu 

mereka untuk meraih kesuksesan 

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri para siswa 

8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang 

berbagi tanggung jawab, untuk pendidikan karakter yang setia pada nilai 

 
54 Sri Narwati. Pendidikan karakter: Pengintegrasian 18 Pembentukan Karakter dalam 

Mata Pelajaran. (Yogyakarta: Familia, 2011). 
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dasar yang sama. 

9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter 

10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 

usaha membangun karakter. 

11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa.55 

Selanjutnya berdasarkan betapa pentingnya akhlak atau karakter dalam 

pendidikan sehingga Allah berfirman dalam QS al-Qalam 68:44 

بُ بِه   ِ
ذ 
ه
نْ يُّك مه يْ وه رْنِ

ذه دِيْثِ  فه حه
ْ
ا ال   سه  ذه

مُوْنه
ه
عْل ا يه

ه
يْثُ ل نْ حه دْرِجُهُمْ م ِ  ٤٤ نهسْته

“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.”56 

 

Ayat di atas menjadi kunci betapa Allah sangat menekankan kepada 

umat manusia untuk memiliki akhlak atau karakter dalam berbagai aspek 

kehidupan, hal ini terbukti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk 

menyempurnakan akhlak manusia, dan dalam praktik kehidupan beliau 

dikenal sebagai berakhlak yang agung dan pantas untuk diteladani. Menurut 

Sukro Muhab yang dikutip oleh Anas Salahudin dalam bukunya Pendidikan 

Karakter, oleh karena keteladanan dan akhlak Nabi Muhammad SAW ini 

sampai menggugah seorang Mahatma Gandi dengan menyatakan: lebih dari 

yakin bukanlah pedang yang memberikan kesadaran pada Islam pada masanya, 

 
55 Hamdani hamid  dan Beni Ahmad Saebani. Pendidikan Karakter Islam. (Bandung, 

Pustaka Setia, 2013). 
56 Departemen Agama RI, Al-Qur„an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. lntermasa, 2017) 
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Tapi, ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad 

serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, 

keberaniannya serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya.57 

3. Pendidikan Karakter 

  Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah 

peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pendidikan karakter merupakan proses 

yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending process), sehingga 

menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (continuous quality 

improvement), yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan, dan 

berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Pendidikan karakter harus 

menumbuhkembangkan nilai- nilai filosofis dan mengamalkan seluruh karakter 

bangsa secara utuh dan menyeluruh (kaffah). Dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik (NKRI), pendidikan karakter harus mengandung perekat bangsa yang 

memiliki beragam budaya dalam wujud kesadaran, pemahaman, dan kecerdasan 

kultural masyarakat. Indonesia sendiri telah mengatur terkait dengan Penguatan  

Pendidikan Karakter dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 tahun 

2017.  

  Penerbitan PERPRES tentang PPK itu di samping merupakan bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental, juga menandai suatu pengakuan betapa PPK 

akan mengubah arah, orientasi, dan tata kelola sistem persekolahan pada masa-

masa mendatang. Sasaran utama penguatan karakter peserta didik itu dilakukan 

 
57 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis 

Agama dan Budaya Bangsa, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 31. 
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melalui harmonisasi (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan 

numerasi), dan olahraga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, 

keluarga, dan warga masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

 Adapun tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berdasarkan 

Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2017 adalah, (satu) membangun dan 

membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan 

jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika 

perubahan di masa depan;  (dua) mengembangkan platform pendidikan nasional 

yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan 

pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan 

melalui pendidikan jalur formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan 

keberagaman budaya Indonesia; dan (tiga) merevitalisasi dan memperkuat potensi 

dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. 58Penyelenggaraan PPK 

pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: 

Intrakurikuler; Kokurikuler; dan Ekstrakurikuler. 

Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia saat ini diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 

 
58 “Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” 

Presiden Republik Indonesia (2017): 7. 
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September 2017 yang dihadiri oleh salah satu Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yaitu Yasonna H. Laoly, Peraturan Presiden tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter terdiri dari VI bab dan 18 pasal. Peraturan Presiden tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter memiliki fungsi sebagai perlindungan atau dasar 

hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi instansi terkait 

dalam menyiapkan anggaran Untuk Penguatan Pendidikan Karakter baik di 

madrasah, sekolah, dan di masyarakat secara umum.59 

Selain itu tujuan Penguatan Pendidikan Karakter telah dijelaskan dalam 

BAB I pasal 2 yang memiliki tujuan yaitu membangun dan membekali generasi 

mendatang dengan jiwa Pancasila dan Pendidikan karakter yang baik. Kemudian 

mengembangkan platform pendidikan yang yang fokus utamanya pada pendidikan 

karakter yang dilakukan melalui Pendidikan formal, nonformal dan informal. 

Terakhir adalah Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, 

tenaga kependidikan. Peserta didik dan masyarakat.60  

Hadirnya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di dalam dunia pendidikan. Pendidikan formal dianggap menjadi salah satu 

alat ukur keberhasilan dari pendidikan karakter yang hadir sehingga pemerintah 

sangat mengupayakan untuk terus memaksimalkan perhatian pada jalur 

pendidikan formal. Melalui Peraturan Presiden ini diharapkan mampu 

mengoptimalkan kepada siapa dan peran apa yang harus dilakukan oleh masing-

 
59 “Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” 

Presiden Republik Indonesia (2017).  
60 “Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” 

Presiden Republik Indonesia (2017): 4. 
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masing jalur baik itu dalam pendidikan formal, informal dan nonformal. 

Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari bagaimana peran tokoh-tokoh 

dalam memperjuangkan dan memperhatikan pendidikan karakter yang hadir. 

Salah satunya dari salah satu presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno yang 

banyak menekankan pada nation and character building. Bangsa Indonesia 

dibangun dengan kesadaran yang mendahulukan pembangunan karakter karena 

pembangunan karakter adalah kunci yang akan merubah bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang besar, bermartabat, maju dan jaya. Karena jika 

pembangunan karakter tidak ada maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa 

yang akan terus menjadi pesuruh atau kuli.61 

Maka perlu pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab dalam 

penguatan pendidikan karakter untuk terus menggaungkan dan membekali 

generasi mendatang Indonesia khususnya di tahun 2045, dengan jiwa yang 

memiliki nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter yang optimal guna 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Karena 

Pancasila dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya merupakan salah satu 

pencerminan jati diri bangsa Indonesia. Jika sumber daya manusia Indonesia baik, 

maka kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi unggul dan akan terus 

membanggakan. 

Selain itu terdapat pula prinsip-prinsip penguatan pendidikan karakter 

yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden bahwa penguatan pendidikan 

karakter menggunakan 3 prinsip dasar yaitu: 

 
61 Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 46. 
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a. Berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh 

dan terpadu. Pada satuan dasar dan menengah program atau kegiatan yang 

bertujuan pada pengembangan potensi peserta didik dapat dilihat dari 

contohnya saja bagaimana sekolah mengadakan dan mengikutsertakan peserta 

didik dalam perlombaan di bidang akademik maupun non akademik, baik 

internal maupun eksternal, sehingga secara tidak langsung kemampuan siswa 

dapat terus dikembangkan. 

b. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing 

lingkungan pendidikan. Contoh yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu 

Dalam pengimplementasiannya, sekolah membuat kode etik pendidik dan 

tenaga pendidik dalam hal berpakaian dan bersikap. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan keteladanan kepada siswa sehingga poin keteladanan bisa 

dilakukan.62 

c. Dan semuanta berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam 

kehidupan sehari-hari.63 

Pada pasal tersebut yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penguatan 

pendidikan karakter menekankan pada peserta didik dapat mampu menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka melalui proses 

pembelajaran yang ada di semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. 

Kemudian guru dituntut untuk menjadi rolemodel bagi para peserta didik, karena 

guru merupakan salah satu orang yang berpengaruh dalam tumbuh kembang 

 
62 Setiawati Setiawati and Sulastri Sulastri, “Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden 

No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan 7, no. 2 (2020): 79. 
63  “Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter,” 

Presiden Republik Indonesia (2017): 7. 
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peserta didik. Guru juga merupakan gambaran teladang yang digugu dan ditiru.  

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang PPK, ada 18 

nilai moral Pancasila yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK), yaitu: 

a. Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain.64 Nilai Religius menjadi hal utama yang 

dimasukan dalam poin ini karena semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki 

keyakinan bahwa ajaran agama yang masing-masing mereka anut adalah ajaran 

yang mutlak kebenarannya. 

 Dan memungkinkan muncul bahwa ajaran agama lain itu kurang benar akan 

tetapi disinilah peran sikap Religius itu hadir yaitu bagaimana cara kita untuk 

terus menghormati keyakinan yang berbeda dari agama lain. Selain itu pengakuan 

terhadap adanya keyakinan agama lain bisa menjadi ciri khusus bahwa hadirnya 

penghargaan yang tulus terhadap kepercayaan agama lain sehingga dapat 

menghadirkan hubungan yang harmonis antar penganut agama. 

b. Jujur 

Jujur adalah salah satu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat baik dan 

mulia seperti memiliki integritas, penuh kebenaran, dan lurus sekaligus tiadanya 

bohong, curang ataupun mencuri. Nilai kejujuran adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan memiliki kesesuain antara jiwa dan raga atau lahir batin, segala 

 
64 Ani Nur Aeni, Pendidikan Karakter untuk Mahasiswa PGSD (Bandung: UPI Press, 

2014). h.57. 
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perbuatan; tindakan dan perkataan bisa dipercaya sehingga dapat memunculkan 

pekerjaan yang benar dan tingkat kepercayaan seseorang akan menguat. 

Kemudian perbuatan yang dilakukan berisi perbuatan-perbuatan yang benar, 

adil, lurus dan ikhlas yang muncul dari kesadaran yang mendalam bukan karena 

paksaan dari orang lain. Sesuatu yang benar-benar dari dalam hati merupakan 

kesadaran yang muncul dari qalb, perasaan, pikiran dan lisan. Jujur dalam 

pergaulan sehari-hari dipandang sebagai kesesuaian antara ucapan lisan dengan 

perbuatan. Dalam pandangan lain, jujur diyakini sebagai suatu kesesuaian antara 

yang lahir dan yang batin. Jujur adalah perilaku seseorang yang menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan.65 

c. Toleran 

Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu “tolerantia”, yang artinya 

kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dari sini  dapat 

dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya 

kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah 

dan berbeda secara etimologis.66 Toleransi dapat dilakukan jika didorong dengan 

pengetahuan terhadap keterbukaan, komunikasi yang terbuka, kebebasan dalam 

berpikir dan kebebasan berkeyakinan terhadap apapun. Toleransi sangat 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan pluralisme berbudaya dan 

berkeyakinan, demokrasi dan supermasi hukum. 

Bersikap toleran juga berarti tidak harus memaksakan keyakinan dalam 

 
65 Mustari, Nilai Karakter. (Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2014). h. 17. 
66 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 

‘Alami. (Jakarta: Fitrah, 2007). h.42. 
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berpikir, dan kebiasaan kita untuk sama dengan orang lain. Oleh karena itu, 

orang-orang yang memiliki sikap toleran yang tinggi baik pasti memiliki karakter 

yaitu memiliki wawasan dan pandangan yang luas, memiliki pemikiran yang 

terbuka, bersikap liberal atau tidak picik, memiliki rasa iba yang tinggi, cenderung 

mampu menahan amarah atau mengontrol emosi dengan baik, dan menunjukan 

sikap yang baik dalam menerima pandangan orang lain yang berbeda. 

d. Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin dalam pasal ini merujuk pada arahan 

yang sistematis yang ditujukan pada peserta didik. Hal ini agar peserta didik dapat 

mengikuti arahan dan tata tertib yang berlaku melalui aturan-aturan yang ada. 

Disiplin kembali pada bagaimana individu-individu yang ada melakukan latihan-

latihan diri dengan melaksanakan tugas yang ada sehingga mereka dapat belajar 

untuk menunduka Hasrat-hasrat yang mendasar. Sehingga disiplin juga dapat 

dikatakan sebagai self-control atau pengontrolan terhadap diri sendiri.67 

e. Bekerja Keras 

Berkaitan dengan proses belajar, Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu 

Khorida dalam bukunya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini menjelaskan bahwa 

kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya.68 Salah satu sifat yang dapat dilihat dalam karakter ini 

 
67 Yaumi, Pendidikan Karakter.,  Landasan, Pilar, dan Implementasi. (Jakarta: 

Pranamedia Group, 2016) h. 92-93 
68 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 193 



68 

 

 

 

adalah sikap pantang menyerah untuk menyelesaikan segala sesuatu yang telah 

dimulai. Hal ini dapat ditandai dengan menggunakan segala kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan berbagai alternatife yang ada, 

mengelola waktu sehingga tugas yang ada dapat terselesaikan dengan tepat waktu, 

dan mampu mengelolah sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan. 

f. Kreatif 

Erich Fromm, sebagaimana yang dikutip Mohamad Mustari dalam bukunya 

Nilai Karakter menyatakan bahwa dalam segala jenis kerja kreatif, orang yang 

menciptakannya menyatukan dirinya dengan bendanya, yang mewakilkan dunia 

di luar dirinya. Menurutnya, proses pemikiran kreatif dalam lapangan apapun 

kehidupan manusia, seringkali dimulai dengan apa yang disebut “visi rasional”, 

yang merupakan hasil pertimbangan kajian sebelumnya, pemikiran reflektif dan 

pengamatan (observasi).69 

Banyak ciri yang dapat menggambarkan bagaimana individu dapat dikatakan 

kreatif yaitu, berani melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, 

memiliki penalaran yang luas dan melihat dari berbagai perspektif yang ada, dan 

memberikan tantangan kepada orang lain agar dapat berpikir berbeda tentang 

segala sesuatu yang ada. 

g. Mandiri 

Ciri pokok kepribadian yang dewasa dan matang adalah mandiri. Mandiri, 

dalam KBBI berarti keadaan berdiri sendiri , tidak bergantung pada orang lain. 

 
69 Mustari, Nilai Karakter. (Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2014). h. 72-73. 
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Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemandirian (kematangan pribadi) dapat 

didefinisikan sebagai keadaan kesempurnaan dan keutuhan budi dan badan dalam 

kesatuan pribadi. Dengan perkataan lain, manusia mandiri adalah pribadi dewasa 

yang sempurna.70 

Selain itu, mandiri juga dapat diartikan sebagai individu yang cukup diri 

artinya dia mampu melakukan segala hal secara independen, tidak menolak resiko 

yang ada, dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi sendiri dengan keputusan 

yang telah dibuat. Seorang yang mandiri dapat menguasai setiap masalah yang 

ada di dalam kehidupannya dan mengatasinya secara mandiri. 

h. Demokratis 

Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap demokratis adalah bagaimana 

setiap orang belajar saling menghargai dan memberikan kesempatan yang sama 

dengan yang lain. Dalam hal ini setiap orang diberikan kesempatan untuk 

berpendapat, didengarkan, dan dijawab dengan sebaik-baiknya.71 Sifat demokratis 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal wajib yang harus ada dalam 

diri setiap individu. Karena dengan ciri kritis yang ada di dalam sifat demokratis, 

setiap masalah yang hadir dalam banga Indonesia akan terasa ringan untuk 

diselesaikan. Untuk itu diperlukan sumbangsi pikiran dari setiap individu yang 

ada karena kesetaraan dalam hak bicara dimiliki oleh semua lapisan masyarakat 

 
70 Yuri Megaton dan Tarmizi, Bahan Dasar untuk Pelayanan Konseling pada Satuan 

Pendidikan Menengah Jilid II (Jakarta: Grasindo, 2004), 6. 
71 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.196. 
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Indonesia. Dan inilah inti dari demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi akan banyak melahirkan pengetahun-pengetahuan yang luas, 

sehingga dari sinilah dapat memunculkan ide-ide yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Semakin luas pluralism demokrasi maka 

semakin baik pengetahuan yang hadir. Dalam hal ini demokrasi dipelajari sebagai 

suatu kesetaraan atas perbedaan seperti persamaan dalam hak untuk hidup dengan 

cara yang berbeda-beda. 

i. Rasa Ingin Tahu 

Salah satu ciri khas manusia adalah dimilikinya rasa ingin tahu. Rasa ingin 

tahu ini pada mulanya didorong oleh keinginan kira untuk beradaptasi dengan 

lingkungan tempat kita hidup agar tidak merasa terasing. Selain itu, rasa ingin 

tahu juga timbul karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup dalam kegelapan, 

dalam ketidaktahuan, dan ketidakpastian, karena semua itu akan menimbulkan 

rasa takut.72 Rasa ingin tahu juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari 

lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang sedang dipelajari, dilihat dan didengar. 

Dalam proses pembelajaran, rasa ingin tahu pada peserta didik dapat 

dilakukan dengan menstimulus hal-hal baru yang akan mereka pelajari. Sehingga 

kita bertugas untuk melayani apa saja yang ingin mereka ketahui. Kemudian 

orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut tidak boleh menghardik 

ataupun malas dalam menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan. Karena 

belajar merupakan cara mereka bebas untuk mengekspresikan rasa ingin tahu 

yang mereka inginkan. 

 
72 Mulyadhi Kartanegara, Seni Mengukir Kata: Kiat-kiat menulis Efektif-Kreatif 

(Bandung: Mizan Learning Center (MLC), 2005), 287. 
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j. Nasionalisme 

Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Semangat kebangsaan seharusnya menjadi tujuan utama sebagai 

seseorang yang berbangsa dan bernegara. Segala kepentingan pribadi, kelompok, 

dan golongan hendaknya dinomor duakan.73  

Sifat nasionalisme yang hadir dapat membantu bangsa untuk menjaga, 

melindungi dan menyelamatkan tanah air. Semangat kebangsaan yang ada dapat 

membuat kita selalu menjaga bangsa ini dari hal-hal yang dapat mengancam 

persatuan negara Republik Indonesia. Walaupun kita memiliki keragaman budaya, 

agama, ras dan suku, akan tetapi kecintaan kita pada bangsa Indonesia yang 

menjadi pemersatu kita dalam menjaga keutuhan bangsa. 

k. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.74 Cinta 

tanah air dapat dilihat dari berbagai macam sikap yang hadir dalam kehidupan 

sehari-hari kita seperti mencintai produk lokal dari dalam negeri kita sendiri, 

menghargai jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, menjaga dan 

melindungi keindahan alam Indonesia, mencintai lagu-lagu kebangsaan Indonesia 

dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama bangsa Indonesia. 

 
73 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.197. 
74 Siti Musdah Mulia dan Ira D. Aini, Karakter Manusia Indonesia: Butir-butir 

Pendidikan Karakter untuk Generasi Muda (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013), 159-160. 
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l. Menghargai Prestasi 

Menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain.75 Selain itu, menghargai prestasi adalah 

dapat melihat apapun hasil yang didapatkan oleh diri sendiri dan orang lain perlu 

adanya apresiasi dan penghargaan terhadap prestasi-prestasi yang didapat. Pun 

individu tersebut tidak mendapatkan prestasi yang diinginkan akan tetapi tetap 

perlu diapresiasi karena hasil kerja yang mereka telah lakukan dengan sebaik-

baiknya. 

m. Komunikatif 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bersahabat adalah 

berteman/berkawan yang menyenangkan dalam pergaulan sedangkan komunikatif 

komunikatif adalah keadaan saling berhubungan, bahasanya mudah dipahami 

sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dengan baik. Komunikatif juga 

dapat dikatakan sebagai keterbukaan  dalam bersikap. Keterbukaan menjadi salah 

satu ciri dalam sifat nasionalisme. Generasi muda seyogyanya harus terus dapat 

mengembaangkan sikap komunikati terhadap lingkungan-lingkungan baru. 

Mencari informasi baru, melakukan dialog dan mengkonfirmasi kebenaran dari 

informasi tersebut menjadi salah satu cari dalam sikap komunikatif. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

bersahabat/komunikatif adalah sikap atau tindakan yang berhubungan dengan 

orang lain yang didalamnya terdapat komunikasi yang mudah dimengerti 

 
75 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h.199. 
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sehingga terwujud suasana yang menyenangkan dalam bekerjasama.76 

n. Cinta Damai 

Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Cinta damai dapat dilihat 

dari beberapa perilaku seperti tidak menjadi provokator terhadap suatu isu, 

menjadi seorang mediator dalam permasalahan individua tahu golongan tertentu, 

menciptakan ruang aman dimana saja, menghindari perilaku kekerasan dan 

membiasakan perilaku kasih sayang terhadap sesama. 

o. Gemar Membaca  

Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Membaca merupakan 

jendela ilmu pengetahuan. 

p. Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Lingkungan 

merupakan tempat kita berada dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tindakan 

terhadap eksploitasi secara besar-besaran merupakan salah satu tindakan yang 

tidak boleh dilakukan, karena dapat memunculkan bencana alam seperti tanah 

longsor, polusi udara dan bencana alam lainnya. 

q. Peduli Sosial 

Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Karenanya kita membutuhkan orang lain 

 
76 Elfindri, Pendidikan Karakter (Jakarta: Baduose Media, 2012), 100. 



74 

 

 

 

dalam banyak hal. Sebab itu, kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. 

Dengan sikap peduli, kita akan mewujudkan kehidupan yang damai tanpa 

merugikan orang lain. Kepedulian khususnya dalam dunia pendidikan juga dapat 

dilakukan dengan cara membantu anak-anak yang putus sekolah melalui 

komunitas-komunitas pendidikan yang hadir di sekitar kita. 

Indikator dari nilai peduli terhadap sesama dapat dilihat dari bagaimana kita 

dapat bersikap empati, melakukan aksi sosial, tidak meremehkan masalah orang 

lain, dan membantu kegiatan-kegiatan sosial yang ada. 

r. Bertanggung jawab 

Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara, dan Allah Yang Maha Esa. 

Setiap orang harus bertanggung jawab tentang apa yang diperbuat. Tanggung 

jawab juga merupakan sikap mengetahui apa yang dilakukan sehingga 

menghasilkan sesuatu yang baik dari yang dilakukan. Karena semua yang 

dilakukan pasti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Jika sesuatu 

yang ditanam itu baik maka yang dituaipun akan baik begitu pula sebaliknya. 

  Terdapat pula beberapa defenisi pendidikan karakter menurut beberapa 

ahli salah satunya menurut Emeri bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 
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kebangsaan.77 Selain itu menurut Zubaedi bahwa pendidikan karakter pada 

dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses, suasana, atau lingkungan 

yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk 

mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari.78 

  Megawangi, pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun 9 

pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan karakter, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu sebagai berikut.  

a. Cinta Allah dan kebenaran  

b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri  

c. Amanah  

d. Hormat dan santun  

e. Kasih sayang, peduli, dan kerja sama  

f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah  

g. Adil dan berjiwa kepemimpinan  

h. Baik dan rendah hati Toleran dan cinta damai  

i. Dalam perspektif Islam, pendidikan79 

 Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoretik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia; seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) 

manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak hanya 

 
77 Omeri N, “Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan,” Nopan Omeri 

9, no. manager pendidikan (2015): 464–468. 
78 Abdul Aziz Hasibuan, Darwyan Syah, and Marzuki Marzuki, “Manajemen 

Pendidikan Karakter Di Sma,” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 4, no. 02 

(2018): 191. 
79 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter : Perspektif Teoritis Dan Gagasan Praktis, 

2019. 
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menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan mu'amalah, tetapi juga akhlak. 

Pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang 

muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad 

SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah (STAF). 

 Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan sehingga anak memiliki kesadaran dan pemahaman 

yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menetapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter. 

 Sebagaimana yang tercantum dalam BAB I pasal 2, PPK memiliki tujuan:80 

a. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 

tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna 

menghadapi dinamika perubahan dimasa depan. 

b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan 

karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta 

didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan 

jalur formal, non formal,dan informal dengan memperhatikan keberagaman 

budaya Indonesia;  

c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam 

mengimplementasikan PPK.  

 
80 “Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.” 
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 Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, kehadiran perpres PPK ini 

sebenarnya menjawab berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi. Selama ini, 

jalur pendidikan formal dianggap sebagai alat ukur terhadap keberhasilan 

pembentukan karakter peserta didik, sehingga perhatian pemerintahpun juga 

sebagian besar dicurahkan pada jalur pendidikan formal. Melalui perpres PPK, 

pemerintah berupaya mengembalikan kepada siapa dan peran apa yang harus 

dilakukan oleh masing-masing jalur pendidikan. Bahwa, baik lembaga pendidikan 

formal, non formal dan informal memiliki peran sendiri-sendiri yang sama-sama 

pentingnya dalam membentuk karakter peserta didik.  

 Ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki tanggung jawab yang sama 

dalam membangun generasi bangsa. Berkenaan dengan nation and character 

building, Bung Karno pernah mengatakan, “Bangsa Indonesia harus dibangun 

dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building). Karena 

character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang 

besar, maju, dan jaya serta bermartabat. Kalau character building tidak dilakukan, 

bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli!”81 

  Karenanya pemerintah melalui perpres PPK bertujuan membekali generasi 

emas Indonesia tahun 2045, dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang 

baik guna menghadapi dinamika perubahan dimasa depan. Pancasila merupakan 

pencerminan jati diri bangsa bangsa atau tampilan dari karakter bangsa Indonesia. 

Sebagai jati diri bangsa, Pancasila memiliki sedikitnya tiga fungsi. Pertama, 

penanda keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila 

 
81 Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 46. 
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harus menjadi jati diri bangsa sehingga Indonesia eksis sebagai bangsa dan 

negara. 

  Kedua, pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, 

daya juang, dan kekuatan bangsa. Artinya, Pancasila harus tercermin dalam 

kehidupan bangsa pada umumnya dan dalam ketahanan bangsa pada khususnya. 

Ketiga, pembeda dengan bangsa lain di dunia. Berkenaan dengan hal ini, arti dan 

makna Pancasila harus terlihat sebagai jati diri yang bisa dibanggakan dan 

diunggulkan, yang merupakan pembeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Dengan begitu, tata nilai Pancasila yang luhur dan adi luhung harus menjadi jati 

diri bangsa Indonesia.82 

 

D. Kerangka Konseptual 

 Pendidikan akhlak memiliki definisi sebagai sebuah usaha untuk 

membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 

melakukan nilai-nilai etika yang inti. Hal ini sejalan dengan konsep pembinaan 

akhlak dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah 

satu tugas yang harus dijalankan oleh nabi untuk memberikan pemahaman dan 

contoh kepada umat Islam. Sudah banyak kitab-kitab terkait dengan pembelajaran 

yang membahas tentang moral, karakter, adab ataupun akhlak yang menjadi 

perhatian para ulama dan ilmuwan Islam sejak dulu. Salah satunya adalah kitab 

Ta’lim Al-Muta’allim.  

 Kitab Ta’lim Al-Muta’allim  karya Burhan al-Din Ibrahim al-Zarnuji al- 

Hanafi menunjukan salah satu perhatian para ulama dalam pembentukan karakter 
 

82 Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010),  h. 22. 
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khususnya adab sedini mungkin. Kitab Ta’lim Al-Muta’allim hampir dipelajari di 

setiap lembaga pendidikan klasik tradisional seperti pesantren, bahkan di pondok 

pesantren modern di Indonesia. Kepopuleran kitab ini dapat dilihat dari 

banyaknya terjemahan yang dilakukan ke beberapa bahasa di dunia maupun 

beberapa bahasa daerah di Indonesia. Bentuk penerjemahan ini tentunya memiliki 

tujuan agar lebih mempermudah para peserta didik maupun masyarakat secara 

umum dalam mengetahui kandungan yang terdapat dalam kitab Ta’lim Al- 

Muta’allim.  

 Konsep pendidikan Akhlak juga telah jelas diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. Perpres ini menjadi landasan awal untuk kembali 

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 sebagai rujukan proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan, perlu mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). Integrasi tersebut bukan sebagai program tambahan atau sisipan, 

melainkan sebagai cara mendidik dan belajar bagi seluruh pelaku pendidikan di 

satuan pendidikan, sehingga dari berbagai konsepsi pendidikan Akhlak yang ada, 

peneliti mencoba untuk menghubungkan bagaimana relevansi antara pendidikan 

Akhlak dalam  kitab Ta’lim Al-Muta’allim  karya Burhan al-Din Ibrahim al-

Zarnuji al- Hanafi dan Penguatan Pendidikan Karakter yang ada di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 

mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah library research (kepustakaan) yaitu 

dengan  cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan atau 

memaparkan konsep belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim  

serta relevansinya terhadap penguatan pendidikan karakter serta 

menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori serta konsep-konsep yang 

telah ada. untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah 

kepada pembahasan. sumber-sumber tersebut didapat dari Kitab, buku, dan 

beberapa dokumen lainnya sebagai penguat dalam penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Analisis data dalam suatu kajian pustaka (library reserach) dilakukan 

dengan mencari dan menyusun data pustaka yang diperoleh secara sistematis, 

data tersebut berupa sumber data primer sehingga mudah untuk dipahami dan 

dapat diinformasikan kepada orang lain Penelitian ini menggunakan teknik 

content analysis (konten analisis), konten analisis adalah teknik yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan dengan memahami isi secara objektif dan sistematis. 

Konten analisis adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan perangkat 
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prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau 

dokumen.  

Penulis memulainya dengan tahapan merumuskan masalah, kemudian 

membuat kerangka berpikir, menentukan metode pengumpulan data, 

mengumpulkan metode analisis data hingga tahap interpretasi makna. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif. 

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai relevansi konsep belajar dalam 

kitab Ta’lim Muta’allim dan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter. 

C. Sumber Data 

 

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber, di antaranya adalah 

sumber primer (sumber utama) dan sumber sekunder (pendukung) Adapun data 

primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat 

pengumpul data berupa metode dokumentasi dan  kajian literatur. 

1. Sumber Data Primer . 

 

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang dikaitkan 

dengan objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini kitab Ta’lim 

Al-Muta’allim. Beberapa jenis data primer yang coba digunakan peneliti adalah 

naskah kitab yang dicetak di Jerman tahun 1709 M oleh Ralandus, di 

Labsak/Libsik tahun 1838 M oleh Kaspari dengan tambahan mukadimah oleh 

Plessner. Kemudian kitab Ta’limul Muta’allim Thoriqot Ta’allum yang telah 

disyarahi menjadi satu kitab baru tapi tanpa judul sendiri oleh Asy-Syaikh 

Ibrohim bin Ismail. Kemudian  kitab Ta’lim Al-Muta’allim yang diterjemahkan 
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ke dalam bahasa Turki di lakukan oleh Abdul Majid bin Nashuh bin Israel. Dan  

terakhir dari KH Hammam Nashirudin dengan judul baru Irsyadut Tholibin fi 

Ta’limul Muta’allim. 

2. Sumber Data Sekunder. 

 

Data Sekunder adalah sumber data kedua atau pendukung berupa 

tulisan tokoh atau karya peneliti lain yang secara tidak langsung membahas 

pembentukan akhlak namun berkaitan dengan pembahasan tesis ini atau tulisan 

tentang kitab Ta’lim Al-Muta’allim data sekunder juga digunakan untuk 

memperkuat atau melemahkan temuan, serta bisa juga digunakan sebagai 

pembanding antara temuan satu dengan temuan lainnya. 

Di antara sumber pendukung yang dijadikan sebagai bahan tambahan 

yaitu buku pendidikan karakter (konsep dan implementasi) karya Dr. Heri 

Gunawan, Adabul Alim Wal-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari, Adabus 

Sami’ wal mutakallim karangan Ibnu Jama’ah, Muqoodimah karangan Ibnu 

Khaldun, dan kitab lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan dokumentasi, 

yaitu pengumpulan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini 

dokumen yang dibutuhkan adalah kitab Ta’lim Al-Muta’allim, artikel, buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Metode Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini pada hakikatnya berupa 
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memahami teks atau naskah dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya Syeh Az-

Zarnuzi melalui interpretasi. Maka dari itu, metode yang tepat untuk penelitian 

ini adalah metode Hermeneutik. Istilah Hermeneutik diambil dari nama Hermes. 

Dalam mitologi Yunani, Hermes bertugas menyampaikan dan menafsirkan 

pesan-pesan serta perintah dari desa kepala manusia. Secara etimologi, kata 

‘hermeneutik’ berasal dari bahasa yunani Hermenuein yang berarti menafsirkan, 

karena itu kata benda “hermencia” secara harfiah dapat diartikan sebagai 

“penafsiran” atau interpretasi. 

Adapun teknik analisis yang diterapkan untuk menerapkan metode ini 

adalah :  

1. Teks diperlukan sebagai sesuatu yang mandiri, tidak terikat oleh 

pengarangnya, waktu penciptanya dan konteks kebudayaan pengarang 

maupun kebudayaan yang berkembang di tempat dan waktu teks tersebut 

diciptakan. Dalam hal ini menjadi pusat perhatian adalah bahasa yang ditulis 

dalam teks.  

2. Melakukan interaksi dengan teks sehingga terjadi asosiasi antara penelitian 

dengan dunia teks, dunia peneliti sendiri atau penciptaan dunia baru. Proses 

ini disebut dengan proses asosiasi.  

3. Proses interpretasi. Dalam situasi ini, peneliti mencoba mengerti arti yang 

tersembunyi dari teks.  

Pada saat itu pula, peneliti melibatkan wawasan sehingga dimungkinkan 

mendapat penafsiran baru. Selain itu, disini peneliti juga menggunakan metode 

deduktif, induktif dan reflektif untuk menganalisa data-data yang ada. Deduksi 



85 

 

 

 

berarti penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang umum atau penemuan 

yang khusus dari yang umum. Jadi, yang dimaksud metode deduktif adalah 

metode yang bertolak dari kaidah (hal/peristiwa) umum untuk menentukan kaidah 

yang khusus. Sedangkan pendekatan induktif dimaksudkan sebagai metode 

penelitian yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian di 

generalisasikan. Adapun metode reflektif digunakan untuk memilih antara konsep 

yang satu dengan yang lainnya. Isi kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya Syeh Az-

Zarnuzi yang dianalisis baik dari sisi materi, bahasa maupun isi penulisnya, 

diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai apa saja konsep yang 

ditawarkan kitab Ta’lim Al-Muta’allim khususnya dalam pembinaan akhlak serta 

relevansinya  terhadap Pendidikan yang ada di indonesia. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Konsep Belajar Bahasa Arab dalam Kitab Ta’lim Muta’allim 

Pembahasan ini akan banyak mengkaji terkait dengan bagaimana konsep 

belajar Bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim sehingga dapat diketahui 

apakah konsep belajar bahasa arab memiliki relevansi dengan kitab Ta’lim 

Muta’allim. Konsep belajar dalam kitab Ta’lim Muta’allim sejalan dengan 

konsep belajar dalam bahasa Arab yang dimana konsep belajar bahasa Arab 

Untuk mengetahui lebih dalam, konsep belajar bahasa Arab dan relevansinya 

terhadap kitab Ta’lim Muta’allim dapat dilihat pada uraian berikut: 

1. Niat 

Niat merupakan modal awal dalam mempelajari suatu ilmu salah satunya 

dalam mempelajari bahasa Arab. Dalm kitab Ta’lim Muta’allim niat dalam 

mempelajari suatu ilmu dibahas dengan jelas dalam pasal 2 dengan judul niat 

dalam mencari ilmu. Dijelaskan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu pada 

waktu belajar harus wajib berniat karena niat merupakan hal dasar (pokok) dari 

segala hal. Maka perlu adanya niat yang baik dan lurus sehingga apa yang akan 

didapatkan nantinya juga memiliki kebaikan dan akan kembali pada diri kita 

sendiri. Konsep niat dalam menuntut ilmu dalam kitab Ta’lim Muta’allim 

dijelaskan dalam hadist nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yaitu: 

ةِ  يَّ ِ
 بِالن 

ُ
ال عْمه

ه
أ
ْ
ا ال  إِنه مه
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Terjemahannya: 

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat” 

 

Ketika belajar hendaknya peserta didik memiliki niat belajar untuk 

mencari rhida dari Allah SWT, disamping niat untuk menghilangkan 

ketidaktahuan dalam dirinya. Konsep niat belajar sering kali dianggap sebagai 

hal yang sangat penting. Pembelajar diajak untuk menetapkan niat yang tulus 

dan benar dalam mempelajari bahasa Arab, terutama karena bahasa Arab adalah 

bahasa Al-Quran. 

2. Konsistensi 

Konsistensi dalam belajar bahasa Arab merupakan salah satu kunci 

untuk memperdalam ilmu yang akan dipelajari. Bersungguh-sungguh, bekerja 

keras, disiplin, belajar secara terus menerus adalah semua hal yang diperlukan 

dalam konsistensi menuntut ilmu. Dalam kitab Ta’lim Muta’allim Konsistensi 

dalam menuntut ilmu dibahas dalam bab 5 dengan judul bersungguh-sungguh, 

tekun dan bercita-cita tinggi.  

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang terdapat dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim  yang mengatakan bahwa: 

بقدرما تتعنى   : وقيل .من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج : وقيل

 تنال ما تتمنى 
 

Terjemahannya: 

“Ada dikatakan pula : "siapa sungguh-sungguh dalam mencari 

sesuatu pastilah ketemu" "Barangsiapa mengetuk pintu bertubi-tubi, 

pasti dapat memasuki". ada dikatakan lagi: "Sejauhmana usahamu, 

sekian pula tercapai cita-citamu”. 
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Konsistensi belajar bahasa Arab berdasarkan prinsip-prinsip umum 

pembelajaran menekankan pentingnya keteraturan dan konsistensi dalam berlatih 

bahasa Arab. Ini bisa melibatkan praktik membaca (qira’ah), menulis (kiatabah), 

mendengarkan (istima’), dan berbicara (kalam) secara teratur. Konsep 

konsistensi dapat dilakukan melalui latihan-latihan dan aktivitas praktis yang 

terintegrasi dalam setiap bagian kitab. Peserta didik diajak untuk berlatih secara 

teratur agar dapat mempraktikkan keterampilan bahasa yang dimiliki. Selain itu 

konsep belajar bahasa Arab mendorong untuk memberikan strategi atau panduan 

tentang bagaimana membawa penggunaan bahasa Arab ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Ini dapat mencakup berbicara dalam bahasa Arab sehari-hari, 

menggunakan istilah-istilah keagamaan dalam percakapan, dan sebagainya. 

3. Adab 

Konsep adab belajar peserta didik adalah sopan santun yang dimiliki oleh 

orang yang berkehendak sesuatu dan untuk merubah semua prilaku dalam 

dirinya dan dilakukan secara disengaja, baik sifarnya dalam kejasmanian 

maupun lahiriah. Adab belajar peserta didik adalah suatu sikap tatakrama atau 

sopan santun dalam proses belajar yang ditunjukkan oleh seorang. Termasuk 

adab dalam konsep belajar bahasa Arab.  Adab dalam belajar menjadi salah satu 

hal yang penting karena tanpa adab, keberkahan dalam pembelajaran akan 

mejadi hilang. Hal tersebut sesuai dengan konsep adab belajar yang dijelaskan 

dalm kitab Ta’lim Muta’allim.  

Kitab Ta’lim Muta’allim  menjelaskan latar belakang penyusunan 

kitabnya, yaitu diawali karena banyaknya para pencari ilmu yang tidak mendapat 
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ilmu atau dia mendapat ilmu tapi tidak mendapat kemanfaatan dari ilmu tersebut. 

Itu disebabkan karena kurangnya akhlak atau adab dalam mencari ilmu. 

Kemerosotan moral para pencari ilmu dan pendidik yang dirasakan Az-Zarnuji 

pada saat itu, kini masih kita rasakan bahkan jauh lebih mengkhawtirkan. Hal 

tersebut sesuai dengan ungkapan dalam pasal 4 yang berjudul menghormati ilmu 

dan guru yaitu: 

اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم  

 الأستاذ وتوقيره 
Terjemahannya: 

“Penting diketahui,    Seorang pelajar tidak akan memperoleh 

kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, selain jika 

mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati 

keagungan gurunya” 

 

Adab dalam belajar adalah aspek penting yang tidak hanya mencakup 

tata krama di dalam kelas, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku pembelajar 

dalam proses pendidikan. Prinsip-pronsip dalam belajar juga harus terus 

ditanamkan berupa bersikap rendah hati dan memiliki kesediaan untuk menerima 

pembelajaran baru, terbuka terhadap gagasan dan pandangan baru tanpa merasa 

sombong atau meremehkan orang lain, berkomunikasi dengan guru, sesama 

pembelajar, atau pihak lainnya dengan hormat dan menghormati pendapat dan 

pandangan orang lain, bahkan jika tidak selalu setuju. Prinsip-prinsip ini 

menciptakan lingkungan belajar yang positif, saling menghormati, dan 

memperkuat etika belajar yang baik. Etika ini membantu menciptakan 

pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif. 
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4. Motivasi 

Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak 

yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas 

belajar sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar dapat tercapai. Konsep belajar bahasa 

Arab juga sangat memerlukan motivasi dalam belajar bahasa Arab. Hal ini 

menjadi salah satu faktor bagaimana peserta didik dapat meningkatkan belajar 

dalam bahasa Arab. Konsep motivasi belajar juga dibahas dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim.  

Konsep motivasi belajar dalam kitab Ta’lim Muta’allim dibahas pada 

pasal 9 dengan judul kasih saying dan nasehat. Pasal ini banyak membahas 

terkait dengan bagaimana peserta didik mampu menghadirkan kasih saying 

diantara mereka dan dapat saling memberi nasehat salah satunya dengan 

memberikan motivasi kepada sesame. Hal ini dianggap penting karena 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembelejaran peserta 

didik salah satunya dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan dalam kitab Ta’lim Muta’allim yaitu: 

حسد يضر ولا ينفع.  ينبغى أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد، فال

وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه اللّ يقول: قالوا إن ابن المعلم 

القرآن عالما فببركة اعتقاده   يكون عالما لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه فى 

 يكون ابنه عالماوشفقته 

 

Terjemahannya: 
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“Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi 

nasehat serta jangan berbuat dengki. Dengki itu tidak akan 

bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Guru kita Syaikhul 

Islam Burhanuddin ra. Berkata : Banyak ulama yang berkata : “Putra 

sang guru dapat menjadi alim, karena sang guru itu selalu 

berkehendak agar muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-Quran. 

Kemudian atas berkah I’tikad bagus dan kasih sayangnya itulah 

putranya menjadi alim.” 

 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang mendorong dan 

mempertahankan perilaku belajar seseorang. Motivasi memainkan peran kunci 

dalam menentukan seberapa efektif seseorang dalam memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman baru. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

motivasi dalam belajar adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik 

membantu memberikan arah pada usaha belajar. Tujuan yang dapat diukur dan 

terukur dapat memberikan dorongan motivasi. Kemudian keinginan untuk 

mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan baru secara intrinsik 

meningkatkan motivasi. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar dapat 

menjadi faktor utama motivasi. Terakhir yaitu dukungan dari guru, teman 

sebaya, atau keluarga dapat menjadi sumber motivasi. Pengakuan atas usaha dan 

prestasi juga dapat meningkatkan motivasi. 

 

B. Konsep Belajar Bahasa Arab dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim dan 

Relevansinya Terhadap Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia 

Pada pembahasan ini akan diurai apakah terdapat relevansi antara 

pembahasan konsep belajar Bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim dengan 

Penguatan Pendidikan karakter di Indonesia yang telah dibahas dalam Peraturan 

Presiden nNo. 87 tahun 2017. Hal pertama dapat dilihat dari konsep berikut: 
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1. Niat 

Niat dalam belajar Bahasa Arab dan dalam kitab Ta’lim Muta’allim 

memiliki relevansi yang jelas dengan penguatan pendidikan karakter di 

Indonesia yaitu masuk dalam nilai rasa ingin tahu. Dengan adanya kemauan 

dalam diri peserta didik untuk mengetahui ilmu yang akan mereka dalami dalam 

hal ini adalah pembalajaran bahasa Arab ini pasti akan menimbulkan niat mereka 

untuk mencari tahu lebih dalam terhadap ilmu yang akan mereka pelajari. Nilai 

rasa ingin tahu dijelaskan dalam poin 9 dalam Peraturan presiden tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. Dari konsep belajar bahasa Arab 

dalam kitab Ta’lim Muta’allim kemudian relevansinya terhadap dalam Peraturan 

presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter memiliki kesamaan pertama 

yaitu dalam hal niat dalam belajar. 

Rasa ingin tahu adalah dorongan intrinsik atau motivasi batin untuk 

memahami, mengeksplorasi, atau memahami sesuatu yang baru atau menarik. 

Dalam konteks belajar, rasa ingin tahu memainkan peran penting sebagai 

pendorong utama untuk mencari pengetahuan dan memahami dunia sekitar. 

Salah satunya dengan ingin mengetahui secara mendalam bagaimana konsep 

belajar bahasa Arab sehingga dapat dipelajari dengan baik. Rasa ingin tahu dapat 

menjadi penggerak belajar mandiri. Ketika seseorang ingin tahu tentang suatu 

hal, mereka cenderung aktif mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan 

mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Rasa ingin tahu memperkaya 

pengalaman belajar karena individu lebih mungkin terlibat secara mendalam 

dengan materi pelajaran. Pembelajaran yang bermakna lebih mudah dicapai 
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ketika ada rasa ingin tahu yang kuat. Selain itu rasa ingin tahu mendorong 

pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Individu yang ingin tahu 

biasanya memiliki motivasi untuk mengatasi hambatan dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa konsep belajar bahasa Arab 

berupa niat dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab Ta’lim Muta’allim  

pasal 2 dengan judul niat dalam mencari ilmu, dan nilai-nilai dalam Peraturan 

Presiden tentang penguatan pendidikan karakter pada rasa ingin tahu. 

2. Konsistensi 

Konsistensi sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Peserta 

didik jika terus menerus melakukan pembelajaran secara terarah dan konsisten, 

pasti memiliki peluang besar untuk mendapatkan ilmu lebih banyak dan ilmu 

tersebut akan lebih lama untuk diingat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan 

Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter yang juga memiliki poin atau 

nilai tentang bekerja keras dan disiplin. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi 

dengan konsep belajar bahasa Arab yang harus konsisten dan relevan terhadap 

konsep dalam kitab Ta’lim Muta’allim.  

Bekerja keras dan disiplin adalah dua aspek kunci dalam mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Keduanya saling melengkapi dan membantu 

membentuk kebiasaan positif yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Bekerja keras mencerminkan komitmen dan upaya maksimal dalam setiap tugas 

atau pelajaran. Ini melibatkan kerja keras fisik dan mental untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Selain itu Bekerja keras melibatkan kemampuan untuk 
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mengatasi hambatan dan menyelesaikan masalah. Seseorang yang bekerja keras 

bersedia menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan. 

Bekerja keras dan disiplin saling menguatkan. Bekerja keras memerlukan 

disiplin untuk menjaga konsistensi dan fokus, sedangkan disiplin memerlukan 

kerja keras untuk mengejar tujuan dengan tekun. Dengan adanya keduanya, 

individu cenderung mencapai tingkat kinerja yang tinggi secara berkelanjutan. 

Ini menciptakan siklus positif di mana hasil kerja keras dan disiplin mendukung 

satu sama lain. Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa konsep belajar 

bahasa Arab berupa konsistensi dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab 

Ta’lim Muta’allim  pada pasal 5 dengan judul bersungguh-sungguh, tekun dan 

bercita-cita tinggi, dan nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan 

pendidikan  karakter pada poin bekerja keras dan disiplin. 

3. Adab 

Selain dalam kitab Ta’lim Muta’allim, konsep adab belajar bahasa arab 

memiliki relevansi dengan Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan 

karakter pada poin religius. Poin religius memuat banyak sekali pembahasan, 

selain bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, dijelaskan pula 

bagaimana bentuk hubungan kita terhadap sesama manusia. Seyogyanya 

bagaimana hubungan kita terhadap sesama untuk selalu saling menghormati. 

Bagaimana adab-adab terhadap sesame harus terus diperhatikan. Selain dapat 

menambah rasa saling menghormati, juga dapat menambah rasa kasih saying dan 

keberkahan dalam hubungan yang di jalin dengan baik. 
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Adab terhadap sesama dan guru dalam konteks belajar mencakup prinsip-

prinsip perilaku dan sikap yang menciptakan lingkungan belajar yang positif dan 

mendukung pertumbuhan bersama. Memahami dan menerapkan adab terhadap 

sesama dan guru menciptakan atmosfer belajar yang positif, saling mendukung, 

dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan bersama. Etika 

ini membantu membangun komunitas pembelajaran yang sehat di dalam dan di 

luar kelas salah satu dalam mempelajari bahasa Arab. 

Sehingga dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa konsep belajar 

bahasa Arab berupa adab dalam belajar, memiliki relevansi dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim  pada pasal 4 dengan judul menghormati ilmu dan guru, dan nilai-

nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter pada poin 

religius. 

4. Motivasi 

Sejalan dengan konsep motivasi dalam belajar bahasa Arab dan dalam 

kitab Ta’lim Muta’allim, konsep motivasi dalam Peraturan Presiden tentang 

penguatan pendidikan karakter juga membahasnya pada poin atau nilai  peduli 

sesama atau peduli sosial. Bagaimana peserta didik dapat memperhatikan satu 

sama lain, saling mengasihi dan memberikan dukungan dalam hal apapun salah 

satunya dalam pembelajaran. Motivasi dalam belajar bahasa Arab, atau bahasa 

apa pun, merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan dalam 

memperoleh keterampilan berbahasa. 

Sehingga dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa konsep belajar 

bahasa Arab berupa motivasi dalam belajar, memiliki relevansi dalam kitab 
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Ta’lim Muta’allim  pada pasal 9 dengan judul kasih sayang dan nasehat, dan 

nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter pada 

poin peduli sosial atau sesama. 

 Untuk melihat hubungan antara konsep belajar bahasa Arab dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Konsep Belajar 

Bahasa Arab  

Pasal dalam Kitab 

Ta’lim Muta’allim 

Nilai Dalam Peraturan 

Presiden No. 87 Tahun 2017 

Tentang Penguatan 

Pendidkan Karakter 

Niat 
• Niat dalam mencari 

ilmu 
• Rasa Ingin Tahu 

Konsistensi 
• Bersungguh-

sungguh, tekun dan 

bercita-cita tinggi 

• Bekerja Keras 

• Disiplin 

Adab 
• Menghormati ilmu 

dan guru 
• Religius 

Motivasi 
• Kasih saying dan 

nasehat 

• Peduli Sosial atau 

Sesama 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Konsep belajar bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim memiliki 

beberapa poin yang didapatkan yaitu terkait dengan konsep niat bagaimana 

peserta didik wajib memiliki niat dalam belajar karena niat merupakan hal 

dasar (pokok) dari segala hal. Kemudian peserta didik harus memiliki 

konsistensi dalam belajar sehingga peserta didik dapat terus menerus 

melakukan pembelajaran secara terarah dan konsisten, dan pasti akan 

memiliki peluang besar untuk mendapatkan ilmu lebih banyak dan ilmu 

tersebut akan lebih lama untuk diingat. Kemudian peserta didik dapat 

mengetahui dan mengaplikasikan adab dengan baik sehingga dapat 

menambah rasa saling menghormati, juga dapat menambah rasa kasih 

sayang dan keberkahan dalam hubungan yang di jalin dengan baik. 

Kemudian terakhir yaitu memiliki motivasi diri dalam belajar sehingga 

peserta didik dapat menghadirkan kasih sayang diantara mereka dan bisa 

memberi nasehat antara sesama. 

2. Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat dilihat bahwa konsep belajar 

bahasa Arab dalam kitab Ta’lim Muta’allim memiliki relevansi dalam 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. Relevansi tersebut dapat dilihat dari pertama, konsep belajar 

bahasa Arab tentang niat dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab 

Ta’lim Muta’allim dalam pasal 2 dengan judul niat dalam mencari ilmu, dan 
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nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter 

pada rasa ingin tahu. Kedua, konsep belajar bahasa Arab berupa konsistensi 

dalam belajar, memiliki relevansi dengan kitab Ta’lim Muta’allim  pada 

pasal 5 dengan judul bersungguh-sungguh, tekun dan bercita-cita tinggi, dan 

nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter 

pada poin bekerja keras dan disiplin. Ketiga, konsep belajar bahasa Arab 

berupa adab dalam belajar, memiliki relevansi dalam kitab Ta’lim 

Muta’allim  pada pasal 4 dengan judul menghormati ilmu dan guru, dan 

nilai-nilai dalam Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter 

pada poin religius. Dan terakhir adalah konsep belajar bahasa Arab berupa 

motivasi dalam belajar, memiliki relevansi dalam kitab Ta’lim Muta’allim  

pada pasal 9 dengan judul kasih sayang dan nasehat, dan nilai-nilai dalam 

Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan  karakter pada poin peduli 

sosial atau sesama. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukanan di atas, maka 

dapat diimplikasikan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pembahasan terkait dengan konsep belajar bahasa Arab 

dalam kitab Ta’lim Muta’allim dan relevansinya terhadap penguatan 

Pendidikan karakter di Indonesia dapat menekankan pengetahuan terkait 

dengan integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses belajar bahasa Arab. Ini 

dapat mencakup pemahaman etika, moralitas, dan norma-norma Islam yang 

dapat membentuk karakter individu. 

2. Pembelajaran konsep bahasa Arab yang didasarkan pada kitab Ta'lim 

Muta'allim dapat memasukkan aspek etika dan moral dalam proses 

pendidikan karakter. Ini melibatkan pembelajaran nilai-nilai seperti 

kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. 

3. Pembelajaran bahasa Arab dalam konteks nilai-nilai Islam dalam kitab 

Ta’lim Muta’allim dapat membantu mengembangkan kesadaran keislaman 

di kalangan pelajar, yang dapat menjadi landasan penting untuk 

pembentukan karakter yang kuat. 

4. Bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti 

berikutnya yang berhubungan dengan konsep belajar bahasa Arab dalam 

kitab Ta’lim Muta’allim dan relevansinya terhadapt penguatan Pendidikan 

karakter di Indonesia. 

5. Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat dimasukan apa saja 

konsep belajar bahasa Arab dan relevansinya terhadap kitab Ta’lim 



100 

 

 

 

Muta’allim dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter yang telah digunakan di sekolah-sekolah sebagai 

rujukan untuk menanamkan sikap maupun jiwa-jiwa nasionalis yang telah 

dijelaskan dalam peraturan tersebut. 
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