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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama huruf latin Nama 

 alif tidak di lambangkan tidak di lambangkan ا
 ba b Be ب
 ta t Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث
 jim j Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik diatas) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d De د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز
 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 gain g Ge غ
 fa f Ef ف
 qof q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em م

 nun n En ن
 wau w We و
 ha h Ha ه
 hamzah _’ Apostrof ء
 ya y Ye ي
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Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah a A ا َ
 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  
      

 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كَيْفَِ 

  haula:    حَوْلَِ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan Yāʼ ai a dan i ىيَِْ

 fatḥah dan Wau au a dan u ىوَِْ

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau اِ|َِِى
yāʼ 

ᾱ a dan garis di atas 

 kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas ي
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Contoh:    

 māta : مَاِتَِ

 ramā : رَِمَى

 qīla : قيَْلَِ

وِْتِ   yamūtu : يمَ 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

الأَِطْفاَل   Rauḍah Al-Aṭfᾱl :      رَوْضَةِ 

الَفاَِضِلةَ ِ    Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah :    الْمَدِِيْنَةِ 

 Al-ḥikmah :             الحِكْمَة ِ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd  َا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

رَب نَاَ      :Rabbanᾱ    

 ḍammah dan wau ū u dan garis di و
bawah 
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يْنَا  Najjaīnā:       نخَ 

 al-ḥaqq :        الْحَقِ 

مَِ  nuʼʼima :   ن ع 

ِوِ  ِعَد     : ʻaduwwun 

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

kasrah )ْى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,)س 

Contoh: 

 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :           عَلىِِ 

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :       عَرَب ى

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) :  الَش مْسِ 

ِلْزَلةَ ِ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :       الَز 

 al-falsafah :  الْفلَْسَفةَ ِ

 al-bilād :                الَْبلِادَِ 

7. Hamzah  

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

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
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diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

وْنَِِِِِِِِِِ ر  تأَمْ    : ta’murūn 

 ِ          al-nauʽ :   ِِِِِِِ     الَْن وْءِ 

 syaiʼ :ِِِِِِِ      شَيْءِ 

 umirtu :َََََََََ    أمِرْتِ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah َ)الله( 

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

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

transliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ِِ
ِِ    dἷnullāh  دِيْن اِلِّلٰ

 billāh   باِلِّلٰ
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Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

اللِِه مِْفيِِرَحمَةِِ                :hum fī raḥmatillāh. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

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

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

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

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

(bapak dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 
 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

Nama : Mutiara Imani Buniamin 

NIM : 80100222004 

Judul : Dakwah Kitabah Ta’limul Muta’allim dalam Pembinaan Akhlak 
Santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros 
(Tinjauan Media Dakwah) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dakwah Kitabah ta’limul 
muta’allim dalam pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng 
Kabupaten Maros (tinjauan media dakwah). Adapun beberapa sub masalah dalam 
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perencanaan media dakwah buku ta’limul 
muta’allim dalam pembinaan akhlak di Pesantren Darul Haq Makkaraeng 
Kabupaten Maros?, 2) Bagaiman isi buku ta’limul mutaallim dalam pembinaan 
akhlak santri?, 3) Bagaimana penerapan media dakwah buku ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten 
Maros? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
dakwah. Adapun sumber data penelitian ini adalah pimpinan pesantren, guru 
ta’limul muta’allim, pembina dan santri. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaa media dakwah 
buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak di Pesantren Darul Haq 
Makkaraeng Kabupaten Maros dilakukan secara bertahap, yakni menetapkan 
tujuan, merumuskan keadaan saat ini, strategi, mengindentikasi kemudahan dan 
hambatan serta solusi. 2) Isi buku ta’limul mutaallim dalam pembinaan akhlak 
santri terdapat 13 pasal, dalam setiap pasal membahas tentang bagaimana adab 
seorang berilmu. Keistimewaan dari buku ta’limul muta’allim adalah membahas 
tentang tujuan belajar, prinsip belajar, dan strategi belajar yang didasarkan pada 
moral religius. 3) Pelaksanaan media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam 
pembinaan akhlak di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kab. Maros, terdapat tiga 
tahap yaitu tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup. Penerapan yang sudah 
diterapkan oleh santri yaitu akhlak terhadap Allah, Rasulullah, terhadap diri 
sendiri dan akhlak terhadap sesama manusia. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Pesantren memaksimalkan program-
program dan peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal akhlak, agar 
pesantren mencapai tujuan yang diinginkan. Pesantren tetap istiqomah dalam 
menjalankan kajian buku ta’limul muta’allim. 2) Sebagai guru dan pengurus yang 
memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar senantiasa memberikan 
keteladanan yang baik bagi santri, agar santri dapat melakukan pembiasaan 
dalam kehidupan sehari-hari. 3) Bagi Peneliti yang akan datang, hasil dari 
penelitian bisa menjadi masukan dan menjadi referensi untuk melakukan dan 
meneruskan penelitian yang lebih mendalam terutama terkait dengan buku 
ta’limul muta’allim dalam membina akhlak santri. 
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Title : Kitabah Ta'limul Muta'allim Da'wah in the Moral  Development of 

 Students at the Darul Haq Makkaraeng Islamic Boarding School, 

 Maros Regency (Da'wah Media Review) 

 
The main problem of this research is how Kitabah ta'limul muta'allim 

da'wah develops the morals of students at the Darul Haq Makkaraeng Islamic 
Boarding School, Maros Regency (review of preaching media). There are several 
sub-problems in this research, including: 1) How is the media planning for the 
book of Ta'limul Muta'allim da'wah in developing morals at the Darul Haq 
Makkaraeng Islamic Boarding School, Maros Regency? 2) What is the content of 
the Ta'limul Muta'allim book in developing the morals of students? 3) How is the 
preaching media application of the Ta'limul Muta'allim book in developing the 
morals of students at the Darul Haq Makkaraeng Islamic Boarding School, Maros 
Regency? 

This type of research is classified as qualitative using a da'wah approach. 
The data sources for this research are Islamic boarding school leaders, ta'limul 
muta'allim teachers, supervisors, and students. The data collection methods used 
were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis 
techniques are data reduction, presentation, and conclusions. 

The results of this research show that: 1) Planning for the media preaching 
of the book of Ta'limul Muta'allim in moral development at the Darul Haq 
Makkaraeng Islamic Boarding School, Maros Regency was carried out in some 
stages, including setting goals, formulating the current situation, strategies, 
identifying conveniences, obstacles, and solutions. 2) Ta'limul Mutaallim's 
book Developing the Morals of Students consists of 13 articles, with each 
article discussing the manners of a knowledgeable person. The specialty of the 
ta'limul muta'allim book is that it discusses learning objectives, principles, and 
learning strategies based on religious morals. 3) The media preaching 
implementation of Kitabah Ta'limul Muta'allim in Moral Development at the Darul 
Haq Makkaraeng Islamic Boarding School, Maros Regency, consists of three 
stages, including the opening stage, the core stage, and the closing stage. 

The implications of this research are: 1) Islamic boarding schools maximize 
the established programs and regulations, especially in terms of morals, so that 
Islamic boarding schools achieve the desired goals. Islamic boarding schools 
remain steadfast in carrying out the study of the ta'limul muta'allim book. 2) As a 
teacher and administrator with a big responsibility and trust, always provide a 
good example for students so they can implement it in daily life. 3) For future 
researchers, the research results can become a reference for conducting and 
continuing more in-depth research, especially related to the book Ta'limul 
Muta'allim in developing the morals of students. 
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 المستخلص

 بونيامين إيماني موتيارا :     الاسم

 ٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨ :  التسجيل رقم

 عهدم في الطلاب أخلاق تعزيز في المتعلم تعليم كتابة دعوة : العنوان

 (الدعوية الوسائل دراسة) ماروس بمنطقة مكاراينغ الحق دار

 
 تعزيز يف المتعلم تعليم كتابة دعوة كيفية هي البحث هذا في الرئيسية المشكلة

. (عويةالد الوسائل دراسة)  ماروس بمنطقة مكاراينغ الحق دار معهد في الطلاب أخلاق

 الوسائل تخطيط يتم كيف( 1: وهي البحث في الفرعية المشكلات من العديد هناك

 اراينغمك الحق دار معهد في الطلاب الأخلاق تعزيز في المتعلم تعليم لكتاب الدعوية

( 3 ،؟ الطلاب أخلاق تعزيز في المتعلم تعاليم كتاب محتوى كيف( 2 ؟ ماروس بمنطقة

 في الطلاب الأخلاق تعزيز في المتعلم تعليم لكتاب دعويةال الوسائل تطبيق يتم كيف
 ؟ ماروس بمنطقة مكاراينغ الحق دار معهد

 مصادر. الدعوة نهج باستخدام نوعي أنه على الأبحاث من النوع هذا يصنف

 جمع بوأسالي. والطلاب والمدربين والمعلمين البيسانترين قادة هي البحث هذا بيانات

 لبياناتا معالجة تقنيات وأجريت. والتوثيق والمقابلة الملاحظة هي المستخدمة البيانات

 سمور البيانات، وعرض البيانات، تقليل: هي مراحل ثلاث على البيانات وتحليل

 .الاستنتاجات

 لكتاب الدعوية الوسائل تخطيط يجري( 1: )يلي ما الدراسة هذه نتائج وتبين

 روسما بمنطقة مكاراينغ الحق دار معهد في الطلاب أخلاق تعزيز في المتعلم تعليم
 دوتحدي والاستراتيجيات الراهنة الأوضاع وصياغة الأهداف تحديد وهي مراحل، على

 لابالط أخلاق تعزيز في  المتعلم تعليم كتاب محتويات( 2. والحلول والعقبات المرافق

 بكتا تخصص. ؟ المطلع الشخص أخلاق هي ما يناقش فصل كل في فصلاً،( 3  هي

 على لقائمةا التعلم واستراتيجيات التعلم ومبادئ التعلم أهداف مناقشة هو المتعلم يمتعل

 لأخلاقا تعزيز في المتعلم تعليم لكتاب الدعوية الوسائل تطبيق( 3. الدينية الأخلاق

 المرحلة وهي مراحل، ثلاث هناك ماروس بمنطقة مكاراينغ الحق دار معهد في الطلاب

 .الختامية والمرحلة ساسيةالأ والمرحلة الافتتاحية
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 تم تيال واللوائح البرامج تعظيم على البيسانترين تعمل( 1: هي البحث مستفاد

 زالي لا. المرجوة الأهداف البيسانترين يحقق بحيث الأخلاق، حيث من خاصة وضعها،

 مسؤولية لديهم وإداريين كمعلمين( 2. تعاليم كتاب دراسة تنفيذ في مستقيما البيسانترين

 مارسةم من الطلاب يتمكن حتى للطلاب، جيدًا مثالًاِ دائمًا يقدمون كبيرين، تفويضو

 الدراسة تائجن تكون أن يمكن المستقبليين، للباحثين بالنسبة( 3. اليومية حياتهم في التعود

 فيما سيما لا المتعمق، البحث من المزيد ومواصلة لإجراء مرجعًا وتصبح مدخلات

 .الطلاب أخلاق تعزيز في تعلمالم تعليم بكتاب يتعلق
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi saat ini telah melanda dunia, dimana akhlak yang 

dipertahankan saat ini telah mudah berubah akibat tidak adanya batas antar 

ruang dan waktu, sehingga nilai-nilai berubah menjadi relatif dan subjektif. 

Perilaku, budi pekerti, etika dan moral tidak dikatakan objektif karena perilaku 

tersebut mudah berubah. Zaman sekarang yang sering terjadi saat ini yaitu 

tergesernya nilai-nilai akhlak yang melekat di masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilihat dengan maraknya penyimpanan perilaku dan  nilai agama terutama 

dikalangan remaja. Kondisi tersebut dengan adanya kurang sopan santun kepada 

orang tua, tawuran dan masih banyak lagi yang tidak taat pada aturan sehingga 

keluar dari nilai-nilai akhlak.1  

Nilai-nilai akhlak mulai menurun berdasarkan hasil survei Komnas Perlindungan 

Anak berkerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di 12 Provinsi 

pada tahun 2007 diperoleh pengakuan remaja bahwa, terdapat 93,7%  anak SMP 

dan SMU pernah melakukan ciuman, petting dan oral seks, anak SMP mengaku 

tidak perawan sebanyak 62,7%, dan anak SMA mengaku pernah melakukan 

aborsi sebanyak 21,2%. Berdasarkan Survey Lentera pata tahun 2015

                                                           

1Syaepul Manan, “Pembinaan Akhlak Melalui Keteladanan dan Pembiasaan”, Jurnal 
Pendidikan Agama Islam Ta’lim, vol. 15, no. 1, (2017), h. 49-65. 
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menunjukkan sebanyak 45% jumlah remaja di Indonesia pada usia 13 hingga 19 

tahun sudah merokok.2  

Data-data tersebut menunjukkan bahwa akhlak zaman sekarang sangat 

kurang, maka sangat dibutuhkan pembinaan akhlak yang berlandaskan al-Quran 

dan hadis. Akhlak merupakan cerminan setiap pribadi, apakah mempunyai rasa 

malu, muru’ah, amanah, jujur, adil, lemah lembut, rasa kasih sayang terhadap 

sesama, dermawan, ikhlas dalam berbuat, suka menolong dan sebagainya.3 

Mendapatkan perilaku akhlak tersebut, maka Sangatlah dibutuhkan pembinaan 

akhlak anak santri. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha tindakan yang 

dilakukan melalui usaha dalam mengembangkan akhlak anak santri sehingga 

memiliki suatu kebiasaan yang terpuji sehingga dapat menjadi pribadi yang 

berakhlakul karimah.4  

Pembinaan akhlak suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena akhlak 

menjadi kedudukan yang paling utama dalam segala hal, maka memperbaiki 

akhlak merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap manusia, agar manusia 

mencapai tujuan hidupnya dengan mewujudkan insan kamil (manusia yang 

sempurna). Akhlak menjadi hal yang pokok bagi manusia, karena Rasulullah 

menyuruh ummatnya untuk senantiasa memperbaiki akhlak, sebagaimana yang 

terkandung dalam hadis berikut ini: 

                                                           
2Khoirotu Alkahfi Qurun, “Analisis Kritis Pendidikan Akhlak bagi Peserta Didik (Bangun 

Rancang Pemikiran Hamka)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, vol. 1, no. 2, (2022), h. 88. 

3Alwan Khiri, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Pojok Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), 
h. 2. 

4Zakiyah Derajat, Remaja Harapan dan Tantangan, (Jakarta: Ruhma, 1995), h. 58. 
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ثنَاَ مَشْقيِِْ الْوَليِْدِِ بْنِ  الْعَب اسِ  حَد  ثنَاَ. الد  مَارَة ِ بْنِ  سَعِيْدِ  ثنَاَ حَدِ . عِياَشَِ بْنِ  عَليِِ  حَد  . ع 

وْلَِ عَنِْ يحَْد ثِ  مَالكِِِ بْنِ  أنَسَِ  سَمِعْتِ . الن عْمَانِِ بْنِ  الْحَارِثِ  رَنيِِْأخَْبَِ  الل ِ صَلىَ اللِِ رَس 

مِْ وَأحَْسِن وْا أدََبهَ مِْ. )رَوَاه ِ ابِْنِ  مَاجَه(.5 وْا أوْلَادَك   عَليَْهِِ وَسَل مَِ: قاَلَِ أكَْرِم 

Artinya:  
Menceritakan kepada al-Abbas bin al-Walid al-Damasyqiy menceritakan 
kepada kami Ali bin ‘Iyasy menceritakan kepada kami Sa’id bin Umarah 
menceritakan kepadaku al-Harist bin an-Nu’man aku mendengar Anas bin 
Malik berkata dari Rasulullah saw. berkata: muliakanlah anak-anakmu dan 
baguskanlah budi pekerti mereka. (HR. Ibnu Majah). 

Hadis di atas menyuruh kepada semua manusia agar dapat hidup mulia 

dengan akhlak yang baik. Allah swt. mengutus Rasulnya ke dunia untuk 

menyempurnakan akhlak yang kurang baik, sebab akhlak merupakan ajaran 

Islam yang secara keseluruhan dapat dijadikan tolak ukur sebagai pembentuk 

akhlak yang islami. Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual yang 

kehadirannya hingga saat ini sangat dirasakan dan diperlukan oleh umat, 

terutama umat muslim. Akhlak secara historis muncul untuk memandu 

perjalanan umat Islam agar bisa selamat dunia dan akhirat, oleh karena itu misi 

utama dari kerasulan Nabi Muhammad saw. diutus untuk menyempurnakan 

akhlak.6 

Pembinaan akhlak pada santri dapat dilakukan dengan latihan terus-

menerus dalam berbuat kebaikan, sehingga santri terbiasa berakhlak dengan cara 

yang baik. Pembinaan akhlak lebih efektif jika santri berada dalam lingkungan 

pendidikan non-formal yang terpantau. Salah satu lingkungan non-formal yang 

                                                           
5Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Birr Alwalid Wa Al-Ihsn Ilal Al Banat,  Juz 

11, h. 64. Dikutip oleh Agung Setiyawan, “Konsep Pendidikan Anak dalam Hadis Nabi Saw (Kajian 
Ma’anil Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3661)”,  Jurnal Al-Nur, vol. 7, no. 1, (20015), h. 20. 

6St. Aisyah, BM, antara Akhlak, Etika dan Moral, (Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 3 
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terpantau yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lingkungan 

yang lebih dominan yang akan membentuk akhlak secara alami, karena 

lingkungan tersebut dapat berinteraksi, bersikap, bertindak sesuai dengan  nilai 

yang dipahami yang tertanam dari lingkungan pesantren. Lingkungan pesantren 

sebagai pengganti lingkungan keluarga sangatlah efektif dalam pembinaan 

akhlak.  

Di Sulawesi Selatan banyak bertebaran pondok pesantren, salah satu 

pesantren yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Maros yang sangat 

memperhatikan pembinaan akhlak yaitu Pesantren Darul Haq Makkaraeng. 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng merupakan pesantren khusus tahfidz yang 

menggunakan sistem asrama. Santri yang menuntut ilmu di pesantren Darul Haq 

Makkaraeng disediakan asrama agara pembinaan akhlak dilakukan secara efektif. 

Lingkungan pesantren sangatlah efektif dalam  pembinaan akhlak, agar santri 

menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan bisa menjadi teladan ketika 

berada di masyarakat baik tutur katanya maupun tingkah lakunya. 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng anak santrinya memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda antara santri satu dengan santri yang lain, baik dalam hal 

komunikasi, tingkah laku dan sikap dalam pergaulan sehari-hari. Berdasarkan 

observasi awal, peneliti melihat bahwa santri  yang baru masuk di Persantren 

Darul Haq Makkaraeng, memiliki berbagai macam tingkah laku seperti kurangnya 

budaya tabe, kurangnya sopan santun, makan sambil berjalan. Sehingga pimpinan 

pondok pesantren memiliki strategi yang digunakan dalam pembinaan akhlak 

santri. Salah satu cara yang biasa digunakan pondok pesantren dalam pembinaan 

akhlak yaitu menggunakan media dakwah. 
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Media dakwah merupakan alat fisik yang dapat menjelaskan isi pesan yang 

berupa dalam bentuk buku, film, vidio kaset, slide dan sebagainya.7 Media dakwah 

dapat diartikan juga bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

berlangsungnya secara efektif dalam penyampain pesan dari komunikator (dai) 

kepada komunikan (khayalak).8 Media merupakan urat nadi dalam totalitas 

dakwah, sebab sebagus apapun metode, materi atau kapasitas seorang dai tanpa 

didukung dengan media yang tepat maka hasilnya kurang efektif. Media dakwah 

dapat digolongkan dalam bentuk media lisan, tulisan, audio visual dan perbuatan 

atau akhlak.9 

Badiatul Muchlisin mengutarakan dalam bukunya bahwa, Media tulis 

merupakan salah satu media yang cukup efektif dalam menjalankan aktifitas 

dakwah. Adanya buku dapat mendorong manusia untuk membaca, dari kegiatan 

membaca seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan prespektif 

baru terkait agama dan lain-lain.10 Pembinaan akhlak di Pesantren Darul Haq 

Makkaraeng menggunakan buku dakwah ta’limul muta’allim. 

Buku ta’limul muta’allim merupakan buku karya az-Zarnuji yang banyak 

diajakarkan di pesantren. Buku tersebut banyak menjelaskan tentang akhlak, 

etika, yang harus dijunjung tinggi oleh santri. Buku ta’limul muta’allim tidak 

hanya berorientasi pada ranah ilmu pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi 

lebih daripada itu dengan menggabungkan antara ilmu pengetahuan, 

                                                           
7Samsul Munir, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 113. 

8 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 288. 

9Alamsyah, “Evektivitas Dakwah Melalui Majalah”, Jurnal Dakwah, vol. 4, no. 1, (2018), h. 
113. 

10Badiatul Muchlisin Asti, Berdakwah denga Menulis Buku, (Bandung: Media Qalbu, 2004), 
h. 28. 
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keterampilan, dan skill, dengan adanya skill santri tidak hanya menjadikan guru 

sebagai pentrasfer ilmu dan santri sebagai penerima ilmu. Akan tetapi buku 

tersebut menjadikan seseorang sebagai manusia yang utuh, dan akan melahirkan 

aktor-aktor intelektual yang berwawasan serta mampu menghiasi kehidupan 

dengan kehormonisan dan ketentraman yang berlandaskan akhlak yang mulia.11 

Relevansi akhlak dalam buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak 

yaitu akhlak kepada Allah swt, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada 

orang lain. Peran kitab tersebut sangatlah penting dalam membentuk akhlak atau 

perilaku santri. Buku ta’limul muta’allim, menekankan aspek nilai adab, baik adab 

batiniyah maupun lahiriyah. Dalam buku ta’limul muta’allim terdapat tiga metode 

penting dalam pembinaan akhlak yang mencakup adab dahir dan batin yaitu 

metode ilqa’al nasihah (pemberian nasehat) dan kasih sayang, metode 

mudzakarah, munadharah,dan mutharahah dan metode pembentukan mental 

jiwa.12 Pemberian materi akhlak, disampaikan satu materi dalam satu kali 

pertemuan. Dalam penyampaian materi pembinaan akhlak dilakukan oleh ustadz 

yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak santri. 

Pemberian materi ustadz membacakan terlebih kemudia menjelaskan 

maksud dari buku tersebut. Penyampaian materi akhlak disesuaikan dengan 

materi yang akan dibahas kemudian disampaikan dengan metode yang cocok 

dalam materi akhlak, seperti metode kisah, nasehat, metode motivasi dan lain-

lain. Pemberian materi kepada santri dilaksanakan setelah salat magrib hingga 

                                                           
11Mawardi, Akhmad Alim Dan Anung Al-Hamat, “Pembinaaan Akhlak Menurut Syekh Az-

Zarnuji Dalam Kitab Ta’limul Muta’allim”, Jurnal Rayah Al-Islam, vol.5, no. 1, (april 2021), h. 23. 

12Mawardi, Akhmad Alim, dan Anung Al-Hamat, “Pembinaan Akhlak Menurut Syekh Az-
Zarnuji dalam Kitab Ta’limul Muta’allim, Jurnal Rayah Al-Islam, vol. 5, no. 1, (2021), h. 24 
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salat isya dan penerapan akhlak santri dilakukan diberbagai keadaan atau 

tempat.13 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka calon 

peneliti tertarik untuk meneliti pembinaan akhlak di pondok Pesantren Darul Haq 

Makkaraeng Kabupaten Maros. Karena pembinaan akhlak merupakan dasar 

segala hal baik yang berhubungan dengan Allah maupun hubungan dengan 

manusia. Oleh karena itu calon peneliti sangat antusias dalam melakukan 

penelitian tersebut, dengan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk tesis dengan judul “Dakwah Kitabah Ta’limul Muta’allim dalam 

Pembinaan Akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros 

(Tinjauan Media Dakwah)”. 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian tesis perlu adanya fokus penelitian dan deskripsi fokus agar 

penelitian tetap terarah, di samping itu untuk menyamakan persepsi terhadap 

istilah yang digunakan dalam judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak keliru 

dalam memahami setiap fokus penelitian dan deskripsi fokusnya.  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan indentifikasi masalah, dengan maksud memfokuskan 

kajian dan pokok persoalan yang akan dijawab, maka peneliti hanya berfokus 

pada Media Dakwah buku Ta’limul Muta’allim dalam Pembinaan Akhlak di 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros. 

 

                                                           
13Andriadi Nappa (28 tahun), Guru ta’limul muta’allim/Sekertaris Pesantren, Wawancara, 

Maros, 23 Juli 2023. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas 

terhadap fokus pembahasan dalam penelitian tesis dan untuk menghindari 

kesalapahaman terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan maka yang 

perlu dikemukakan dalam tesis batasan pengertian terhadap beberapa deskripsi 

fokus yang tercakup dalam judul tesis. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian 

fokus pada objek kajian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun 

deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Media Dakwah Kitabah Ta’limul Muta’allim 

Media dakwah merupakan segala sesuatu yang digunakan atau alat yang 

menjadi penunjang dalam berlangsungnya pesan dari dai kepada khalayak yang 

berfungsi untuk mengektifkan penyampain pesan. Media dakwah yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah buku. Buku merupakan sejumlah pesan tertulis yang 

memungkinkan memuat banyak pesan dan memiliki arti bagi masyarakat luas, 

dirancang untuk pengetahuan publik tentang sesuatu serta direkam dalam 

bahasa yang tidak mudah rusak dan mudah dibawa. Buku yang digunakan pada 

penelitian ini adalah buku panduan pembinaan akhlak santri, yaitu buku ta’limul 

muta’allim. 

Buku ta’limul muta’allim merupakan buku yang membahas tentang etika 

belajar yang mengedepankan akhlak, dimana buku tersebut merupakan salah 

satu kitab yang terkenal di lingkungan pesantren. Salah satu pesantren yang 

menggunakan buku tersebut dalam pembinaan akhlak adalah Pesantren Darul 

Haq Makkaraeng. Oleh karena itu peneliti hanya berfokus pada buku ta’limul 

muta’allim dalam penelitian ini. 



9 
 

 
 

b. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan merupakan suatu proses, perbuatan yang dilakukan secara 

terus menerus dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik, yang dalam 

hal ini kaitanya dengan akhlak. Akhlak merupakan suatu keadaan menyebabkan 

jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Akhlak 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah perilaku-perilaku baik terhadap Allah 

swt., Rasulullah saw., diri sendiri dan sesama manusia. 
 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dakwah Kitabah Ta’limul 

Muta’allim dalam Pembinaan Akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Kab. Maros (Tinjauan Media Dakwah).  Adapun beberapa sub masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten 

Maros? 

2. Bagaiman isi buku ta’limul mutaallim dalam pembinaan akhlak santri? 

3. Bagaimana penerapan media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten 

Maros? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian terdahulu merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis sehingga 

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian, selain itu berupa buku 

yang telah diterbitkan. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar otentik 

tentang orisinilitas atas keaslian penelitian. Berdasarkan penelusuran dari 

beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rizky Alfiyan 2022, dengan judul tesis “Internalisasi Etika Santri dalam 

Menuntut Ilmu Melalui Kitab Ta’limu Mutallim di Pondok Pesantren Ainul 

Yaqin Ajung”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan triangurasi teknik. Hasil penilian menunjukkan bahwa, 

internalisasi etika santri dalam menuntut ilmu di pondok Pesantren Ainul 

Yaqin pada tahap pertama yaitu, transformasi etika: memaknai kitab dan 

memberikan penjelasan, pemberian kesempatan bertanya, penguatan 

dengan menunjukkan santri dan pengulangan materi. Pada transaksi etika: 

pertama, melalui dakwah bi al-hal (peneladanan), kedua, pemberian 

peraturan, dan ketiga, pemberian sanksi. Transinternalisasi etika: pertama, 

akivitas interaksi di pondok dan di rumah, kedua, aktivitas spontalitas.14  

                                                           
14Rezky Alfiyan, “Internalisasi Etika Santri dalam Menuntut Ilmu melalui Kitab Ta’limul 

Muta’allim di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung”, Tesis (Jamber: Program Studi Pendidikan 
Agama Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), h. iv. 



11 
 

 
 

Tesis tersebut mengfokuskan Internalisasi Etika Santri dalam Menuntut 

Ilmu Melalui Kitab Ta’limul Mutallim, dimana penelitian tersebut membahas 

tentang trasformasi etika santri, transaksi etika dan transinternalisasi etika santri 

dalam menuntu ilmu melalui kitab ta’limu mutallim. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berfokus pada media dakwah dalam pembinaan akhlak, 

dimana pembinaan akhlak dilakukan dengan menggunakan media dakwah dalam 

bentuk buku ta’limul muta’allim. 

2. Aliyyah, 2019 dengan judul tesis “Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Kitab Ta’limul Muta’allim dan Kitab Bidayat Al-Hidayah Serta Relevansinya 

dengan Pendidikan Karakter di Indonesia”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kajian pustaka, peneliti mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab ta’limul muta’allim dan kitab bidayat al-hidayah, teknik 

pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka yang 

kohoren dan relevan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Hasil 

penelitian yaitu: pertama, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab ta’limul 

muta’allim antara lain: memiliki niat yang baik, musyawarah, rasa hormat, 

sabar, tabah, kerja keras, menyantuni diri, bercita-cita tinggi, sederhana, 

saling menasehati, istifadzah (mengambil pelajaran) dan tawakkal. 

Sedangkan nilai-nilai pendidikan dalam kitab bidayat al-hidayah adalah niat 

baik mencari ilmu, zikrullah, menggunakan waktu dengan baik, menjahui 

larangan Allah, etika seorang pendidik, akhlak peserta didik menjaga 

kesopanan terhadap pendidik, menjaga etika terhadap orang tua, menjaga 
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hubungan baik dengan orang awam, teman dekat dan orang yang baru 

dikenal.15  

Tesis tersebut mengfokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter yang 

termaktub dalam kitab ta’limul muta’allim karya Al-Zarnuji dan kitab bidayat al-

hidayah karya Al-Gazali. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

berfokus pada penerapan media dakwah dalam pembinaan akhlak, pemimpin 

atau pembina pesantren yang sangat berperang penting dengan pembinaan 

akhlak dengan menggunakan media dakwah dalam buku ta’limul muta’allim. 

3. Hesti winingsih, 2023 dengan judul tesis “Implementasi Kitab Adabul ‘Alim 

Wal Muta’allim dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Santri Pondok 

Pesantren Roudlotut Tholibin Metro Utara Kota Metro” penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskrtif kualitatif, teknik pengumpulan data 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasi penelitian 

dari implementasi kitab adabul ‘alim wal muta’allim dalam menanamkan 

akhlak santri yaitu adanya peraturan-peraturan dan tata tertib yang jelas 

mewajibkan santri harus mengikuti semua kegiatan  non formal baik berupa 

pengajian kitab-kitab di madsrasah diniyah maupun pendidikan formal di 

sekolah. Kemandirian santri dalam mengatur seluruh kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari diawal bangun tidur, berwudhu, salat jamaah, 

makan/minum, mandi, mencuci pakaian, menjaga kebersihan dan 

sebagainya. Pembiasaan bertutur kata kepada guru atau orang yang lebih 

tua, teman sejawat dengan bahasa jawa yang halus, krama dengan sopan. 

                                                           
15Aliyyah, “Analisis Pendidikan Karakter dalam Kitab Ta’limul Muta’allim dan Kitab 

Bidayat Al- Hidayah serta Relevansinya dengan Program Pendidikan Karakter di Indonesia”, Tesis 
(Surabaya: Program Studi Pendidikan Agama Islam Uin Sunan Ampel, 2019), h. v.  
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Tidak mendahului dalam berkata dan menjawab pertanyaan seperlunya. 

Mengikuti pengajian yang diadakan kiai, guru atau ustadz. Salat berjamaah 

menjadi makmum di belakang guru.16  

Tesis tersebut mengfokuskan pada penerapan kitab adabul ‘alim wal 

muta’allim dalam pembinaan akhlakul karimah santri dalam kehidupan sehari-

hai dari bangun tidur hingga tidur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti berfokus pada penerapan media dakwah dalam pembinaan akhlak, 

pemimpin atau pembina pesantren yang sangat berperang penting dengan 

pembinaan akhlak dengan menggunakan media dakwah dalam bentuk buku 

ta’limul muta’allim. 

4. Zaitun 2019, dengan judul tesis “Implementasi Pembelajaran Kitab Ta’limul 

Muta’allim dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Alkhairaat 

Madinatul Ilmi Dolo”. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan tenik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab ta’limul 

muta’allim, seorang santri harus dapat mengamalkan dan menyiarkannya 

baik di dalam pesantren maupun di luar (masyarakat). Adapun 

implementasi pembelajaran kitab ta’limul muta’allim dalam pembentukan 

akhlak santri di pondok pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo adalah 

memberikan bimbingan langsung lewat pengajaran kitab tersebut, yaitu 

dengan memberikan contoh teladan sesuai yang disarankan atau diajarkan 

                                                           
16Hesti Winingsih, “Implementasi Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim dalam Pembinaan 

Akhlakul Karimah Santri di Pondok Pesantren Roudlotut Tholobin Metro Utara Kota Metro”, Tesis 
(Lampung: Program Studi Agama Islam UIN Raden Intan, 2023), h. vi. 
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oleh kitab ta’limul muta’allim antara, guru atau ustdaz dan santri dalam 

pembelajaran biasanya tidak mkasimal, pengaruh dari faktor guru, 

contohnya keteladanan. Jadi prakteknya yang penting bukan hanya 

menginginkan santrinya menguasai pembelajaran kitab tersebut tapi 

adanya praktek langsung.17  

Tesis tersebut mengfokuskan penerapan kitab ta’limul muta’allim dalam 

pembentukan akhlak santri dan menjadikan pedoman atau kode etik santri agar 

dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penerapan media dakwah 

dalam pembinaan akhlak, dimana pada penelitian ini pembimbing atau pembina 

pesantren menerapkan buku ta’limul muta’allim sebagai media dakwah agar 

dalam pembinaan akhlak berjalan secara efektif dan efesien. 

5. Latifatul khoiriyah 2022, dengan judul jurnal “Implementasi Pembelajaran 

Kitab Ta’limul Muta’allim dalam Pembentukan Akhlak Santri Kelas III A di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin Desa Sidoharjo Kecematan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal tersebut menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara siklus 1 

(mengindentifikasi masalah, memeriksa lapangan, perencanaan, 

pelaksanaan observasi) siklus 2 (rencana baru, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab ta’limul muta’allim 

menawarkan pendidikan akhlak dengan tujuan membentuk karakter siswa. 

                                                           
17Zaitun, “Implementasi Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’allim dalam Pembinaan 

Akhlak Santri di Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo”, Tesis (Palu: Program Studi 
Agama Islam IAIN, 2019), h. v. 
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Ta’limul muta’allim merupakan buku yang memberikan pertimbangan yang 

cermat terhadap tindakan yang harus diambil oleh para penuntut ilmu. 

Tidak ada satu bab pun yang tidak berfokus pada perbaikan moral, alhasil 

kitab ini menjadi identik dengan buku-buku yang membahas topik-topik 

ilmiah. Sebagaian besar sumber daya yang berhubungan dengan sains di 

luar sana dikhususkan untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan 

etis yang mereka perlukan untuk berhasil dalam studi mereka. 18 

Jurnal tersebut berfokus pada implementasi pembelajaran kitab ta’limul 

muta’allim dalam pembentukan akhlak santri sehingga santri dapat memahami 

dan menelaah sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berfokus pada penerapan media dakwah dalam 

pembinaan akhlak, dimana pembinaan akhlak dilakukan dengan penerapan 

media dakwah dalam bentuk buku ta’limul muta’allim. 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, tujuan yang dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan perencanaan media dakwah buku ta’limul muta’allim 

dalam pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Kabupaten Maros 

                                                           
18Latifatul khoiriyah, “Implementasi Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’allim dalam 

Pembentukan Akhlak Santri Kelas III A di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin Desa Sidoharjo 
Kecematan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu 
Keislaman, vol. 8, no. (Desember 2022), h. 250. 
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b. Untuk mendeskripsika isi buku ta’limul mutaallim dalam pembinaan akhlak 

santri 

c. Untuk mendeskripsikan penerapan media dakwah buku ta’limul muta’allim 

dalam pembinaan akhlak santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Kabupaten Maros 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah meliputi kegunaan 

teoritis dan praktis 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Secara konseptual penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan dan pembinaan serta penanaman akhlak mulia dan nilai-

nilai Islam kepada anak santri. 

2) Penelitian ini dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan 

dan pengetahuan tentang nilai-nilai akhlak Islam serta penerapannya dalam 

pembinaan akhlak santri. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peneliti 

tentang pentingnya suatu penelitian terkait akhlak santri dalam menuntut ilmu 

melalui buku  ta’limul muta’allim di Pesantren Darul Haq Makkaraeng. 

2) Bagi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur guna 

kepentingan akademik kepustakaan dan bahan referensi bagi mahasiswa 

pascasarjana UIN Alauddin Makassar . 
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3) Bagi Pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peneliti 

untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi pihak pondok 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng. Dengan adanya saran dan masukan dari 

peneliti. Diharapkan untuk bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam menjadikan buku ta’limul muta’allim yang kaitannya dengan 

pembinaan akhlak mulia bagi santri sebagai generasi penerus bangsa yang siap 

terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. 

4) Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah 

pengetahuan serta wawasan tentang dakwah kitabah ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri bagi masyarakat luas, khususnya para akademis untuk 

bertindak jauh lagi demi terarahnya generasi muda untuk membangun suatu 

bangsa melalui penanaman karakter keagamaan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dakwah Ta’limul Muta’llim 

1. Pengertian Dakwah  

Dakwah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu دعوةِِ-يدعوِ-دعيِِ

memanggil, menyeru, dan mengundang. Kata dakwah secara etimologi tidak 

selamanya mengajak kepada kebaikan, akan tetapi terkadang digunakan untuk 

mengajak kepada keburukan atau kejahatan.19  

Kata dakwah yang digunakan untuk mengajak kepada kebaikan seperti 

disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 221 

وا وَالل ِ... ونَِ لعََل ه مِْ للِن اسِِ ءَايتَِهِِ وَي بيَنِّ  بإِذِْنهِِِ وَالْمَغْفرَِةِِ الْجَن ةِِ الِىَ يدَْع   (212.)يتَذََك ر 

Terjemahnya: 

... Sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya dan 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran.20 

Sedangkan kata dakwah yang digunakan untuk mengajak pada keburukan 

atau kejahatan, terdapat dalam QS al-Fatir/35:6 
 

مِْ الش يْطَانَِ إنِِ  وِ  لكَ  ا ت خِذ وه ِفاَ عَد  وًّ وْاحِزْبَه ِ إنِ مَا عَد  وْن وْا يدَْع   (6.)الس عِيرِِ اصَْحَابِِ مِنِْ ليِكَ 

                                                           
19Abdullah, Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah, 

(Depok: Raja Grafindo, 2018), h. 4. 

20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35. 
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Terjemahnya:   

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, 
karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka 
menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.21 

Kata dakwah dalam penelitian ini menggunakan istilah khusus yang 

digunakan dalam agama Islam yang fungsinya untuk menyampaikan isi ajaran 

Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Rasul-Nya untuk diteruskan kepada 

manusia, serta berkewajiban untuk memelihara dan mempertahankannya. 

Dakwah secara terminologi, mengacu pada pengertian dakwah menurut 

prespektif al-Quran yaitu ajakan untuk mengikuti jalan Allah sesuai dengan 

firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16:125, yakni ajakan untuk mentaati dan 

mengikuti ajaran agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw., sebagai agama 

yang dikehendaki dan diridai oleh Allah swt. untuk diikuti oleh ummat manusia.22 

Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi dakwah, sebagai berikut: 

Pertama, Syakh Ali Mahfudz mengatakan yang dikutip oleh  Malik Idris 

bahwa, dakwah yaitu mendorong manusia berbuat kebaikan dan pentunjuk, 

menyeruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mendapatkan 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Kedua, Abu Bakar Zakaria yang dikutip 

oleh Malik Idris, mengatakan bahwa dakwah ialah usaha para ulama dan orang-

orang yang memiliki pengetahuan tentang agama (Islam) untuk memberi 

pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang 

urusan agama dan urusan dunia sesuai dengan kemampuannya.23 Ketiga, Bahyul 

                                                           
21Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 435. 

22Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, h. 10. 

23Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, h. 11. 
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Khuly yang dikutip oleh Muhammad qadaruddin Abdullah mengatakan bahwah, 

dakwah adalah memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain.24 

Definisi dakwah menurut Bahyul Khuly merupakan usaha memindahkan 

umat dari situasi negatif ke situasi positif, seperti situasi kekufuran ke situasi 

keimanan, dari kemeralatan pada kemakmuran, dari perpecahan kepada 

persatuan, dari kemaksiatan pada ketaatan untuk mencapai keridhaan Allah 

swt.25 

Peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli mengenai definisi 

dakwah. Dakwah merupakan penyampaian ajaran Islam kepada manusia 

mengajak pada yang makruf dan mencegah pada kemungkaran, hal tersebut 

dilakukan dengan sadar dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk 

berdakwah. 

Dalam penyelengaraan dakwah terdapat unsur-unsur yang tidak boleh 

ditinggalkan untuk mewujudkan kesuksesan dalam berdakwah, karena unsur 

tersebut saling  berkaitan satu dengan lainnya. Adapun unsur-unsur dakwah yang 

dimaksud adalah, sebagai berikut: 

a. Subjek Dakwah (Dai) 

Dai merupakan orang yang menyampaikan dakwah baik dengan lisan, 

tangan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara idividu, kelompok, atau 

lewat organisasi/lembaga.26 Tugas pokok seorang dai adalah untuk meneruskan 

                                                           
24Muhammad Qadaruddin, Pengantar Ilmu Dakwah, ((Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 3. 

25Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, h. 12. 

26Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 
137. 
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tugas Nabi Muhammad saw, yakni menyampaikan ajaran-ajaran  Allah yang 

terdapat dalam al-Quran dan sunnah 

b. Objek Dakwah (Mad’u) 

Mad’u merupakan sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik 

sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragaman Islam maupun 

tidak. Sasaran dakwah manusia secara keseluruhan. Menurut Muhammad Abdu 

yang dikutip oleh M.Munir membagi mad’u menjadi tiga golongan yaitu: pertama. 

Golongan cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara kritis dan 

mendalam dan cepat menangkap persoalan. Kedua, golongan awam yaitu orang 

yang belum bisa berfikir secara kritis dan mendalam serta belum menangkap 

pengertian-pengertian yang tinggi. Ketiga, golongan yang berbeda dengan 

golongan yang lain, mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya batas 

tertentu dan tidak sanggup secara mendalam.27 Sasaran dalam berdakwah semua 

manusia tidak dilihat dari ras, suku bahasa, agama dan sejenisnya. 

c. Maddah (Materi) 

Maddah merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan oleh dai 

kepada mad’u atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek 

dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam al-Quran dan sunnah. 

Secara umum dakwah yang harus disampaikan oleh dai kepada mad’u  ada empat 

yaitu masalah aqidah (keyakinan), masalah syariah, masalah muamalah dan 

masalah akhlak.28 Materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan 

mad’u. 

                                                           
27M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 23-24, 

28M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h.  24. 
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d. Wasilah (Media)  

Wasilah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah 

kepada mad’u dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dapat 

menggunakan berbagai wasilah. Ada beberapa wasilah dalam   media dakwah 

yaitu media dalam bentuk tulisan, lisan, lukisan, audiovisual dan akhlak.29 Dai 

dalam pemilihan media harus sesuai dengan objek yang disampaikan. 

e. Metode Dakwah 

Metode merupakan jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Metode sangat penting peranannya 

dalam menyampaikan pesan dakwah, karena suatu pesan walaupun baik akan 

tetapi tidak disampaikan melalui metode yang tidak benar, maka pesan dakwah 

bisa saja tidak sampai atau ditolak oleh mad’u.30 Metode dakwah pada umumnya 

merujuk pada QS al-Nahl/16: 125. 

 ه وَِ رَب كَِ إنِ  احَْسَنِ  هِيَِ باِل تىِ وَجَدِلْه مِْ الْحسَنةِِ وَالْمَوْعِظَةِِ لْحِكْمَةِِباِ رَب كَِ سَبيِْلِِ إلِىَ ا دْعِ 

هْتَدِيْنِِ أعَْلمَِ  وَه وَِ سَبيِْلهِِِ عَنِْ ضَلِ  بمَِنِْ أعَْلمَِ   (121.)باِلْم 

Terjemahnya:  

Serulah (manusia) pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk.31 

Ayat di atas, secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu: 

pertama, bi al-hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan 

                                                           
29M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 32. 

30M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 33. 

31Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 
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kondisi sasaran dakwah, dengan menitikberatkan pada kemampuan masyaraka, 

sehingga dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam masyarakat tidak lagi terpaksa 

atau keberatan. Kedua, Mau’izatul hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih 

sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh 

hati mereka. Ketiga, Mujadalah billati hiya ahsan yaitu berdakwah dengan cara 

bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya, dan tidak 

memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada sasaran dakwah.32 

f. Efek Dakwah 

Aktivitas dakwah akan menimbulkan reaksi, maksudnya jika dakwah telah 

dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, media dan metode tertentu, 

maka akan timbul respon  dan efek pada mad’u. Efek sama dengan  faed back 

(umpan balik) dari proses dakwah. Atsar sangat penting dalam penentuan 

langkah-langkah dakwah, tanpa menganalisis efek dakwah maka kemungkinan 

terjadi kesalahan strategis yang sangat merugikan dalam pencapaian tujuan 

dakwah sehingga akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis atsar 

dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera 

diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya.33 

Seorang dai harus memperhatikan efek dakwah, dengan adanya efek untuk 

diketahui adanya kesalahan dalam strategi dakwah sehingga dapat melakukan 

penyempurnaan dakwah berikutnya. 

 

                                                           
32M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 34. 

33M. Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 34-35. 
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2. Buku Ta’limul Muta’allim 

Ta’limul muta’allim secara bahasa dari kata ta’lim isim masdar dari 

ta’allama-yata’allimu yang berarti pendidikan atau kurikulum. Sedangkan 

muta’allimu merupakan isim maf’ul dari ta’allama yang artinya penuntut ilmu  

atau orang yang terdidik. Jadi ta’limul muta’allim adalah cara seseorang menuntut 

ilmu. Ta’limul muta’allim secara istilah adalah mengajarkan seorang pelajar akan 

cara belajar, mencakup cara belajar yang baik, adab-adab serta cara menghafal 

ilmu dengan kata lain meraih keutamaan ilmu dengan adab dan akhlak mulia. 

Buku ta’limul muta’allim merupakan buku klasik yang memberikan 

peranan penting akhlak di Indonesia hingga saat ini. Buku tersebut merupakan 

salah satu buku zaman Abbasiyah yang masih dipakai sebagai acuan dalam belajar 

akhlak para santri. Buku tersebut masih kental dengan nilai-nilai akhlak yang 

mengandung pesan dakwah dan dapat dipalikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Buku ta’limul muta’llim merupakan buku kuning yang menjadi salah satu 

rujukan dalam pembinaan akhlak santri, buku tersebut dikarang oleh syeikh az-

Zarnuji. Buku ta’limul muta’llim sangat populer di setiap pesantren, bahkan 

menjadikan buku wajib bagi santri. Buku ta’limul muta’llim ditulis bermula dari 

kegundahan syeikh az-Zarnuji, saat melihat banyaknya para pencari ilmu pada 

masanya yang gagal memperoleh apa yang mereka cari, sebagaimana yang 

mereka ungkapkan dalam pendahuluannya bahwa banyak para pencari ilmu yang 



25 
 

 
 

ternyata tidak bisa mendapatkan manfaat dan buah-buahnya ilmu, yaitu dapat 

mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang diperolehnya. 34 

Buku ta’limul muta’allim merupakan buku yang berisi tentang akhlak 

belajar dan mengajar bagi setiap santri dan para penuntut ilmu. Buku ta’limul 

muta’allim  memuat tiga belas pasal yaitu: pasal 1 hakikat ilmu, fikih  dan 

keutamaannya, pasal 2 niat dalam mencari ilmu, pasal 3 memilih ilmu, guru dan 

teman, dan keteguhan dalam mencari ilmu, pasal 4 menghormati ilmu dan ahli 

ilmu, pasal 5 kesungguhan dalam mencari ilmu, ketekunan dan cita-cita, pasal 6 

memulai, ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu, pasal 7 tawakkal, pasal 8 

waktu menuntut ilmu, pasal 9 kasih sayang dan nasihat, pasal 10 mengambil dan 

mempelajari adab, pasal 11 bersikap wara’ ketika menuntut ilmu, pasal 12 hal-hal 

yang menguatkan hafalan dan menjadikan mudah lupa dan terakhir pasal hal-hal 

yang mendatangkan dan menolak rezeki, serta memperpanjang dan mengurangi 

umur.35 Materi-materi dalam pembinaan akhlak merupakan pesan-pesan dakwah 

yang disampaikan kepada santri. 

Menurut Syekh az-Zarnuji hal tersebut bisa terjadi, karena mereka salah 

jalan dalam mencari ilmu dan setiap orang yang salah jalan pasti akan tersesat 

dan tidak sampai pada tujuannya. Mereka tidak tahu syarat-syarat yang harus 

dipenuhui dalam mencari ilmu sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu 

                                                           
34Endranul ‘Aliyah, “Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ta’limul Muta’allim Karangan 

Imam Az-Zarnuji”, Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan, vol. 21, no. 2, (2020), h. 172. 

35Burh anul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, 
(Jawa Tengah:Pustaka Arafah, 2022), h. 7. 
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pengetahuan sebagaimana yang diharapkan.36 Buku ta’limul muta’allim 

mencakup perilaku, etika, sopan santun, dan tata krama yang baik serta 

memenuhi hak-hak Allah dan sesama manusia. Buku ta’limul mutallim membantu 

para pencari ilmu agar mengetahui syarat-syarat yang mereka harus dipenuhi 

agar ilmu tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Buku ta’limul 

muta’allim membahas tentang etika belajar yang mendepankan akhlak demi 

tercapainya kemanfaatan ilmu, buku tersebut memberikan petunjuk yang praktis, 

seperti bagaimana memilih ilmu, guru dan teman, waktu-waktu yang ideal untuk 

belajar, bagaimana metode belajar yang baik dan sebagainya. Sehingga para guru 

dan santri dapat mengaplikasikannya dalam kehidapan sehari-hari dalam bentuk 

perbuatan. 

Keistimewaan lain dari buku ta’limul uta’allim terletak pada materi yang 

terkandung di dalamnya. Esensi pada buku tersebut mencakup tujuan, prinsip, 

dan strategi belajar yang didasarkan pada moral atau akhlak yang mulia. Buku ini 

diterjemahkan dan dikaji diberbagai belahan dunia baik, Timur maupun Barat. Di 

Indonesia buku ta’limul muta’allim dikaji dan dipelajari hampir disetiap lembaga 

pendidikan klasik tradisional, seperti pesantren bahkan di Pondok Pesantren 

Modern.37 Mengkaji buku tersebut merupakan kiat-kiat bagi santri agar 

mengetahui segala sesuatu tentang bagaimana menuntut ilmu yang baik dan 

benar, serta mengamalkannya dalam bentuk akhlak atau perbuatan. 

                                                           
36Syekh az-Zarnuji, Pedoman Belajar Pelajar dan Santri, (Surabaya: Al-Hidayah, 2015), h. 

5-6. 

37M. Fathu Lillah, Ta’lim Al-Muta’allim Kajian dan Analisis Serta Dilengkapi Tanya Jawab, 
(Kediri: Santri Salaf Pres, 2015), h. 14-15. 
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Urgensi mempelajarinya buku ta’limul muta’allim tetap relevan hingga 

saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mempelajari Buku Ta'lim 

Muta'allim masih penting: 

a. Pedoman dalam pembelajaran: buku ta'lim muta'allim memberikan pedoman 

yang sistematis untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Hal meliputi 

berbagai aspek seperti motivasi, pengetahuan dasar, metode pembelajaran, 

disiplin diri, dan hubungan antara guru dan murid. Pemahaman tentang 

prinsip-prinsip ini dapat membantu seorang guru atau pelajar dalam mencapai 

hasil pembelajaran yang lebih efektif. 

b. Meningkatkan kualitas pengajaran: buku ini memberikan wawasan tentang 

berbagai metode pengajaran yang efektif, termasuk cara menyampaikan 

materi pelajaran, mengelola kelas, mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis, dan memotivasi santri. Dengan mempelajari buku ta'lim muta'allim, 

seorang guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan mencapai interaksi 

yang lebih bermakna dengan santri. E 

c. tika belajar dan mengajar: buku ta'lim muta'allim juga menyoroti pentingnya 

etika dalam belajar dan mengajar. Hal tersebut mencakup aspek seperti 

kesopanan, rasa hormat, kesabaran, keadilan, dan tanggung jawab. Memahami 

prinsip-prinsip ini akan membantu seseorang untuk menjadi pendidik yang 

baik dan menjaga atmosfer belajar yang positif. 

d. Relevansi dengan masa kini: Walaupun buku tersebut ditulis pada abad ke-12, 

konsep dan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam buku ta'lim muta'allim 

masih relevan dengan zaman sekarang. Meskipun teknologi dan cara belajar 
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telah berkembang, prinsip-prinsip dasar dalam buku ini masih berlaku untuk 

membangun fondasi yang kuat dalam proses pembelajaran. 

e. Warisan keilmuan Islam: buku ta'lim muta'allim merupakan bagian dari 

warisan keilmuan Islam yang kaya. Mempelajarinya tidak hanya memberikan 

manfaat praktis, tetapi juga membantu menjaga dan menghormati tradisi 

keilmuan Islam. 38 

Mempelajari buku ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam 

mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang akhlak yang 

terpuji.Sulitnya mempelajari buku ta'lim muta'allim tidak bisa dipungkiri, karena 

hampir semua pesantren memanfaatkan buku tersebut. Buku ta'lim muta'allim 

lebih menekankan pada pendidikan akhlak yang sangat berpengaruh terhadap 

motivasi dan penghayatan ilmu dan cendekiawan, mempelajari buku ta'lim 

muta'allim memiliki kedudukan vital dalam pembinaan akhlak di pesantren. 
 

B. Penerapan Media Dakwah 

1. Pengertian Penerapan 

Penerapan secara bahasa adalah hal, cara dan hasil. Sedangkan menurut 

istilah penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Menurut Ali, penerapan adalah memperaktekkan, memasangkan 

                                                           
38Ali Sabana Mudakir, “Pengaruh Kitab Ta’lim Muta’allim terhadap Pembentukan  

Karakter dan Prestasi Belajar Santri, Jurnal Ilmiah, vol. 2 no. 1, (2017), h. 21. 
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atau pelaksanaan.39 Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara 

yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.40   

Menurut Wahab penerapan merupakan suatu tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik individu maupun kelompok yang diarahkan untuk tercapainya 

suatu tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan. Maka, penerapan 

merupakan pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara 

agar dapat diperaktekkan dalam suatu masyarakat.41 Peneliti mengambil 

kesimpulan dari beberapa pengertian penerapan, bahwa penerapan merupakan 

cara yang dilakukan dalam kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan yang 

telah digariskan dalam suatu keputusan. 

2. Media Dakwah 

a. Pengertian Media 

Media berasal dari bahas latin medius, secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar.42 Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak 

dari medium yang berarti tengah, antara dan rata-rata. Sedangkan dalam bahasa 

Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail yang berarti 

alat atau perantara. Ahli komunikasi mengartikan media sebagai alat yang 

menghubungkan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan (penerima pesan).43 Peneliti mengambil kesimpulan dari definisi 

                                                           

39Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104. 

40Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158. 

41Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h.  63. 

42Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 3. 

43Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 345. 
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media. Media merupakan alat bantu yang dapat menyampaikan isi pesan kepada 

komunikan (penerima pesan). 

Dalam ilmu komunikasi media dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, 

yaitu: pertama, media terucap (the spoken words), merupak alat yang bisa 

mengeluarkan bunyi seperti radio, telepon, dan sejenisnya. Kedua, media tertulis 

(the printed wraiting), merupakan media berupa tulisan atau cetakan seperti 

buku, majalah, surat kabar, pamflet, lukisan dan sejenisnya. Ketiga, media dengar 

pandang (the audio visual), merupakan media yang berisi gambar hidup yang bisa 

dilihat dan didengar, berupa film, televisi, vidio dan sejenisnya.44 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam ilmu komunikasi media 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu media terucap, media tertulis dan 

media dengar pandang. 

Definisi media dakwah dan jenis-jenisnya, menurut para ahli yang dikutip 

dalam buku Moh. Ali Aziz, sebagai berikut: 
 

a. A. Hasjmy berpendapat bahwa media dakwah sama dengan sarana dakwah dan 
menyamakan alat dakwah dengan dakwah. Ada enam macam media dakwah 
yaitu mimbar (podium) dan khitabah (pidato/cerama), qalam  (pena) dan 
bukuah (tulisan), masrah (pementasan) dan malhamah (drama), seni suara dan 
seni bahasa, madrasah dan dayah (surau), serta lingkungan kerja dan usaha. 

b. Al-Bayanuni berpendapat bahwa, media dakwah adalah sesuatu yang bersifat 
fisik dan non fisik yang  bisa mengantarkan pendakwah dalam menerapkan 
strategi dakwah. Adapun jenis media dakwah yaitu materi dan non materi. 
Materi adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh pancaindra untuk 
membantu pendakwah dalam dakwahnya seperti ucapan, gerakan, alat-alat 
dan perbuatan, non materi adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap 
oleh pancaindra, berupa perasaan (hati), dan pikiran seperti keimanan dan 
keikhlasan pendakwah. 

c. Mira Fauziyah media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 
berdakwah dengan tujuan agar memudahkan penyampaian pesan dakwah 
kepada mad’u. Membagi media dakwah menjadi dua macam yaitu: media 

                                                           
44Hartono, Toni, dkk, Komunikasi Dakwah, (Pekan Baru: Yayasan Pustaka Riau, 2011), h. 

103. 
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dakwah eksternal dan media dakwah internal. Media dakwah eksternal berupa 
media cetak, media auditif, media visual, dan media auditif visual. Sedangkan 
media dakwah internal berupa surat, terpon, pertemuan, wawancara dan 
kunjungan.45 

Dari definisi di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa media dakwah 

adalah alat yang menjadi perantara dalam penyampaian pesan dakwah kepada 

mitra dakwah (mad’u). Media dakwah berarti alat dakwah, maka bentuknya 

adalah alat komunikasi.  

b. Macam-Macam Media Dakwah 

Media dakwah berdasarkan siifatnya terdiri dari media tradisional, media 

modern, dan perpaduan kedua media tradisional dan modern. Jenis-jenis media 

dakwah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Media Tradisional 

Media tradisional dalam berdakwah selalu menggunakan media yang 

berhubungan dengan kebudayaan, sesuai dengan komunikasi yang berkembang 

dalam pergaulan tradisionalnya. Media yang digunakan terbatas pada sasaran 

yang paling digemari dalam kesenian seperti: tabuh-tabuhan (gendang, rebana, 

bedug, siter, suling, wayang, dan lain-lain) yang dapat menarik perhatian orang 

banyak. 

2) Media Modern 

Berdasarkan jenis dan sifatnya media modern dapat yaitu: Pertama, media 

auditif; media tersebut meliputi; telepon, radio, dan tape recorder. Kedua, media 

visual; yang dimaksud dalam kategori media visual adalah media yang tertulis dan 

tercetak. Contohnya ialah pers: maksudnya segala bacaan yang tercetak seperti 

surat kabar, buku, majalah, brosur, pamphlet, dan sebagainya. foto dan lukisan, 

                                                           
45Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 345. 
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media visual lainnya yang dapat digunakan untuk kepentingan berdakwah adalah 

foto-foto dan lukisan-lukisan,rosur, poster dan pamphlet bisa digunakan sebagai 

media dakwah. Ketiga, media audiovisual; televisi, video, internet dan lain-lain. 

3) Perpaduan Media Tradisional dan Modern 

Perpaduan disini dimaksudkan dengan pemakaian media tradisional dan 

media modern dalam suatu proses dakwah. Contohnya pegelaran wayang, 

sandiwara, yang bernuansa Islam, atau ceramah di mimbar yang ditayangkan 

televisi.46 

Pada dasarnya, komunikasi dakwah dapat menggunakan berbagai media 

yang dapat merangsang indra-indra manusia serta dapat menimbulkan perhatian 

untuk dapat menerima dakwah. Berdasarkan banyaknya komunikan yang 

menjadi sasaran dakwah, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media massa dan 

media non massa.47 

1)  Media Massa 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu: surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang 

beroperasi dalam bidang informasi dakwah. 

2) Media Nonmassa 

Media ini digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau 

kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, faks, papan 

                                                           
46Fahrurrozi, Faizah dan Kadri, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 120-

121. 

47Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), h. 105. 
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pengumuman, CD, e-mail, dan lain-lain. Semua itu dikategorikan karena tidak 

mengandung nilai keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massal48 

Menurut Hamza Ya’kub membagi lima jenis media dakwah sebagaimana 

yang dikutip oleh Moh. Ali Aziz, sebagai berikut: pertama, media lisan, merupakan 

media yang paling sederhana dengan menggunakan lidah dan suara. Kedua, Media 

ini berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sejenisnya. 

Ketiga, Media tulisan, berupa buku, majalah, surat kabar, korespondensi (surat, e-

mail, SMS) spanduk dan sejenisnya. Keempat, media lukisan berupa, gambar, 

karikatur dan sejenisnya. Kelima, audio visual merupakan alat dakwah yang 

merangsang indera pendengar dan penglihatan atau kedua-duanya. Bisa 

berbentuk televisi, slide, ohap, internet dan sejenisnya. Kelima, akhlak merupakan 

perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan 

didengarkan oleh mad’u.49 

Dari pengertian media dakwah sebelumnya dapat dipahami bahwa media 

adalah segala sesuatu yang menjadi perantara, maka ada beberapa macam media 

dalam suatu proses dakwah. Secara umum, media-media benda yang dapat 

digunakan sebagai media dakwah terdiri dari : 

1) Media Visual 

Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk 

kepentingan dakwah melalui indra penglihatan. Yang termasuk dalam media ini 

diantaranya yaitu: 

 

                                                           
48Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 105. 

49Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 120. 
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a) Film Slide 

Film merupakan rekaman gambar pada film positif yang telah diprogram 

sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. 

Pengoperasian film slide melalui proyektor yang kemudian gambarnya 

diproyeksikan pada screen. Kelebihan dari film slide ini adalah mampu 

memberikan gambaran yang jelas kepada audiens tentang informasi yang 

disampaikan oleh seorang juru dakwah.50 

b) Overhead Proyektor (OHP) 

OHP adalah perangkat keras yang dapat memproyeksikan program 

kedalam screen dari program yang telah disiapkan melalui plastik transparan. 

Perangkat ini tepat sekali untuk menyampaikan materi dakwah kepada kalangan 

terbatas baik sifat maupun tempatnya. Kelebihan menggunakan media ini adalah 

program dapat disusun sesuai dengan selera dai apalagi jika diwarnai dengan seni 

grafis yang menarik. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan ruangan 

khusus yang beraliran listrik juga menuntut kreatifitas dai dalam 

mengungkapkan informasi melalui seni grafis yang menarik. 

c) Gambar dan Foto 

Gambar dan foto merupakan dua materi visual yang sering dijumpai, 

keduanya sering dijadikan media iklan yang cukup menarik seperti surat kabar, 

majalah dan sebagainya. Dalam perkembangannya gambar dan foto dapat 

dimanfaatkan sebagai media dakwah. Dalam hal ini, gambar dan foto yang 

memuat informasi/pesan yang sesuai dengan materi dakwah. Kelebihan dari 

media ini adalah kesesuaiannya antara dakwah dengan perkembangan situasi 

                                                           
50 Samsul Munir, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 116. 
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melalui pemberitaan surat kabar, atau majalah serta keaslian situasi melalui 

pengambilan foto langsung. Biaya tidak mahal dan dapat dilakukan kapan saja 

dengan tidak bergantung kepada berkumpulnya komunikan. Kelemahannya, dai 

tidak dapat memonitor langsung keberhasilan dakwah, salain itu menuntut 

kreatifitas dan inovasi dai.51 

2) Media Audio 

Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai sarana penunjang 

kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran diantarannya, 

yaitu: 

a) Radio 

Dalam melaksanakan dakwah, penggunaan radio sangatlah efektif dan 

efisien. Jika dakwah dilakukan melalui siaran radio dai akan mudah dan praktis, 

dengan demikian dakwah akan mampu menjangkau jarak komunikan yang jauh 

dan tersebar. Disamping itu radio mempunyai daya tarik yang kuat. Daya tarik ini 

ialah disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya 

yakni music, kata-kata dan efek suara.52 

b) Tape Recorder 

Tape recorder adalah media elektronik yang berfungsi merekam suara ke 

dalam pita kaset dan dari pita kaset yang telah berisi rekaman suara dapat 

diplayback dalam bentuk suara. Dakwah dengan tape recorder ini relatif 

mengahabiskan biaya yang murah dan dapat disiarkan ulang kapan saja sesuai 

                                                           
51Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 117. 

52Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 120. 
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kebutuhan. Di samping itu dai dapat merekam program dakwahnya disuatu 

tempat dan hasil rekamannya disebarkan pada kesempatan lain dan seterusnya.53 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media penyampai informasi yang dapat 

menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat 

menyampaikan pesan dan informasi, adapun media audio visual, yaitu: 

a) Televisi 

Masyarakat  Indonesia banyak menghabiskan waktunya untuk melihat 

televise. Apabila dakwah Islam memanfaatkan media ini dengan efektif, maka 

secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan keagamaan yang 

ditimbulkan akan lebih mendalam.54 Program-program siaran dakwah yang 

dilakukan hendaknya mengenai sasaran objek dakwah dalam berbagai bidang 

sehingga sasaran dakwah dapat meningkatkan pengetahuandan aktifitas 

beragama melalui program-program siaran yang disiarkan melalui televisi. 

b) Film 

Film digunakan sebagai media dakwah maka harus diisi misi dakwah 

adalah naskahnya, diikuti skenario, shooting dan actingnya. Memang 

membutuhkan keseriusan dan waktu yang lama membuat film sebagai media 

dakwah. Karena disamping prosedur dan prosesnya lama dan harus professional 

juga memerlukan biaya yang cukup besar. Namun dengan media film ini dapat 

menjangkau berbagai kalangan.55 

                                                           
53Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 119. 

54Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 154. 

55Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 121. 
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c) Internet 

Dakwah melalui media internet dapat memainkan peranannya dalam 

menyebarkan informasi tentang Islam keseluruh penjuru, dengan keluasan akses 

yang dimilikinya yaitu tanpa adanya batasan wilayah, kultural dan lainnya. 

Menyikapi fenomena ini, Nurcholis Madjid mengatakan :“Pemanfaatan internet 

memegang peranan amat penting, maka umat Islam tidak perlu menghindari 

internet, sebab bila internet tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam 

sendiri yang akan rugi. Karena selain bermanfaat untuk dakwah, internet juga 

menyediakan informasi dan data yang kesemuanya memudahkan umat untuk 

bekerja”. Begitu besarnya potensi dan efisiennya yang dimiliki oleh jaringan 

internet dalam membentuk jaringan dan pemanfaatan dakwah, maka dakwah 

dapat dilakukan dengan membuat jaringanjaringan informasi tentang Islam atau 

sering disebut dengan cybermuslim atau cyberdakwah. Masing-masing cyber 

tersebut menyajikan dan menawarkan informasi Islam dengan berbagai fasilitas 

dan metode yang beragam variasinya.56 

4) Media Cetak 

Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang 

tercetak. Media ini sudah lama dikenal dan mudah dijumpai dimana-mana, 

adapun jenis media cetak yaitu:  

a) Buku 

Para ulama salaf telah mempergunakan media buku sebagai media 

dakwah yang efektif. Bahkan buku-buku dapat bertahan lama, dan menjangkau 

masyarakat secara luas menembus ruang dan waktu. Para dai atau ulama penulis 

                                                           
56Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 156. 
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cukup banyak yang telah mengabadikan namanya dengan menulis dan 

mengarang buku sebagai kegiatan dakwahnya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali 

menulis Ihya’ ‘Ulumuddin, Imam Nawawi menulis Riyadh Ash-Shalihin, dan 

sebagainya.57  

b) Surat kabar 

Surat kabar beredar dimana-mana, karena di samping harganya yang 

murah, beritanya juga sangat up to date dan memuat berbagai jenis berita. Surat 

kabar cepat sekali peredarannya karena jika terlambat beritanya akan out of date. 

Dakwah melalui surat kabar cukup tepat dan cepat beredar melalui berbagai 

penjuru. Karena itu dakwah melalui surat kabar sangat efektif dan efisien yaitu 

dengan cara dai menulis rubrik di surat kabar tersebut misalnya berkaitan 

dengan rubrik agama.58  

c) Majalah 

Majalah mempunyai fungsi yaitu menyebarkan informasi atau misi yang 

dibawa oleh penerbitnya. Majalah biasanya mempunyai ciri tertentu, ada yang 

khusus wanita, remaja, pendidikan, keagamaan, teknologi, kesehatan, olahraga, 

dan sebagainya. Sekalipun majalah mempunyai ciri tersendiri tetapi majalah 

masih dapat difungsikan sebagai media dakwah, yaitu dengan jalan menyelipkan 

misi dakwah ke dalam isinya, bagi majalah bertema umum. Jika majalah tersebut 

majalah keagamaan, maka dapat dimanfaatkan sebagai majalah dakwah. Jika 

                                                           
57Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 123. 

58Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 124. 
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berdakwah melalui majalah maka seorang dai dapat memanfaatkannya dengan 

cara menulis rubrik atau kolom yang berhubungan dengan dakwah Islam.59 

Dari beberapa jenis media dakwah di atas, pada penelitian ini peneliti 

hanya berfokus pada media dakwah dalam bentuk tulisan yang berupa buku. 

Buku merupakan sejumlah pesan tertulis yang memungkinkan banyak memuat 

pesan dan memiliki arti bagi masyarakat luas, dirancang untuk pengetahuan 

publik tentang sesuatu serta direkam dalam bahan yang tidak mudah rusak dan 

dibawa. Tujuan utama buku untuk memberi penerangan, penyajian dan 

menjelaskan serta mengabdikan sesuatu dan memindahkan pengetahuan dan 

informasi di tengah masyarakat dengan memperhatikan kemudahan dan 

perhatian.60 Keberadaan buku di tengah masyarakat sangat besar peranannya. 

Membaca buku seseorang memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang 

sesuatu serta seseorang dapat belajar secara otodidak. Buku merupakan jendela 

ilmu, melalui buku informasi-informasi atau pesan-pesan dakwah disebarluaskan 

dengan cara yang mudah kepada sasaran dakwah. Dalam hal ini buku dan 

penerbitan buku cukup efektif sebagai media dakwah kepada khalayak atau 

sasaran dakwah.61 

Para ulama salaf telah menggunakan media buku sebagai media dakwah 

yang efektif, bahkan buku-buku dapat bertahan lama dan menjangkau 

masyarakat luas menembus ruang dan waktu. Para dai dan ulama penulis  buku 

telah banyak mengabdikan namanya dalam menulis dan mengarang buku sebagai 

                                                           
59Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 124. 

60Taufik dan M. Tata, Etika Komunikasi Islami, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 57. 

61Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 122. 
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kegiatan dakwah.62 Pada era 1980-an perkembangan buku Islam di Indonsia 

menjadi barang yang diburuh oleh masyarakat. Pesan-pesan Islam disajikan 

dalam bentuk buku yang lebih menarik, seperti buku sejarah Nabi yang disajikan 

dalam bentuk buku cerita bergambar sehingga memiliki daya tarik yang lebih 

besar khususnya bagi anak-anak. Pesan-pesan Islam yang biasanya disampaikan 

melalui mimbar di mesjid, kini dapat disajikan dalam lembaran buku yang lebih 

menarik.63  

Dakwah menggunakan buku merupakan suatu investasi untuk masa 

depan, karena boleh jadi penulisnya telah wafat, akan tetapi ilmunya terus dibaca 

setiap generasi dan memberikan pahala yang terus mengalir. Semua pendakwah 

pada masa kini tidak akan bisa mengetahui apalagi mengutip ucapan Rasulullah 

saw jika tidak ada pendakwah melalui buku pada masa sebelumnya. Apabila 

pendakwah menulis buku, maka secara otomatis membaca buku terlebih dahulu. 

Dakwah melalui buku tidak memberikan resiko atau ancaman yang lebih besar, 

apabila ada pihak yang tidak setuju dengan sebuah buku, maka ia harus 

membantahnya juga dengan buku. Kritik terhadap karya tulis maka harus 

dilakukan dengan karya tulis pula. Hal tersebut merupakan tradisi intelektual 

muslim zaman dahulu, buku ditanggapi dengan buku sedangkan lisan dikritik 

dengan lisan.64 Berdakwah melalui buku dikuatkan dalam firman Allah pada QS 

al-Qalam/68: 1 

وْنَِ وَمَا وَالْقلَمَِِ.نِ   (2.)يسَْط ر 

                                                           
62Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 122. 

63Muhtadi, dan Asep Saiful, Kominikasi Dakwah: Teori Pendekatan dan Aplikasi, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama, 2012), h. 84-85. 

64Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 359. 
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Terjemahnya: 

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis.65 

Tafsir ayat di atas, nun demi kalam, yakni demi pena yang biasa digunakan 

untuk menulis oleh malaikat atau oleh siapapun dan demi apa yang mereka tulis.66 

Peneliti mengambil kesimpulan dari tafsir di atas, bahwa manusia diperintahkan 

untuk menjaga apa yang ditulis karena tulisan merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang dapat menjadikan seorang yang awalnya tidak tahu menjadi 

tahu. 

Adapun kelebihan buku sebagai media dakwah, dari segi efektifitas dalam 

menyebarluaskan pengetahuan, opini dan pikiran secara trasnasional dan 

trasgenerasi tidak diragukan lagi, dalam konteks komunikasi Islam, produksi 

buku menjadi pilihan untuk menyebarluaskan dakwah kepada Allah dan amar 

ma’ruf nahi mungkar. Dikalangan muslim banyak yang beranggapan pengetahuan 

itu berasal dari buku bukan dari majalah atau koran, sehingga buku dapat 

dimanfaatkan sebagai upaya untuk perubahan dan pembangunan. Zaman 

sekarang yang semakin canggih sehingga masyarakat memudahkan dalam 

membaca hanya dengan melalui e-book dan microsof book . sehingga penyebaran 

Islam akan lebih mudah karena adanya e-book yang disajikan secara geratis dan 

dapat di download dalam hitungan menit.67 Penelitia ini hanya berfokus pada 

buku pembinaan akhlak yang digunakan di Pesantren Darul Haq Makkaraeng. 

 

                                                           
65Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 564. 

66M.Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2003), h. 378. 

67Taufik dan M. Tata, Etika Komunikasi Islami, h. 61-62. 
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c. Peran Media 

Media mempunyai peran sebagai alat, salah satunya sebagai alat bantu 

dakwah. Apabila dakwah ditinjau dari sistem, yang mana sistem tersebut terdiri 

dari beberapa komponen satu dengan yang lainnya saling kait mengkaitkan, 

bantu membantu untuk mencapai tujuan. Oleh karena ini media dakwah memiliki 

peran dan kedudukan yang sama dibanding dengan komponen yang lain seperti 

metode dakwah, objek dakwah dan sebagainya.68 

Media merupakan urat nadi dalam media dakwah dan merupakan faktor 

yang dapat menentukan dan menetralisir proses dakwah. Kepentingan dakwah 

terhadap adanya alat atau media yang tepat dalam berdakwah sangat urgen 

karena media merupakan saluran yang dipergunakan dalam proses penyampaian 

materi, sehingga dengan adanya media dakwah, materi dakwah akan lebih mudah 

diterima oleh komunikan. Pemanfaatan media dalam kegiatan dakwah dapat 

diterima dengan baik karena adanya komunikasi antara dai dan mad’u.69 Oleh 

karena itu peran media dalam penyampaian pesan sangatlah penting. 
 

C. Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar, “bina” 

yang berarti peroses, perbuatan, cara membina, perubahan penyempurnaan, 

membina, usaha tindakan kegiatan yang berdaya dan berhasil untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik.70 Peneliti mengambil kesimpulan dari definisi tersebut, 

                                                           
68Abdul Rachman, Komunikasi Massa, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2014), h. 77. 

69Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, (Makassar: Sarwah Pres, 2007), h. 64. 

70Depnas,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 152. 
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bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan yang sudah ada pada diri individu agar lebih baik. 

Penjelasan di atas, pembinaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

pembinaan kepribadian secara keseluruhan, dilakukan dengan sasarana yang 

akan dibina. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan moral, pembentukan 

sikap mental. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk 

akhlak santri agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur, 

bersusila sehingga tehindar dari sifat-sifat tercela dan dapat menghindari 

timbulnya kenakalan remaja. 

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus dilakukan oleh pembina, yaitu: pertama, pendekatan 

informatif, merupakan cara menjalankan program dengan menyampaikan 

informasi kepada anak. Pendekatan ini santri dianggap belum tahu dan belum 

mempunyai pengalaman. Kedua, pendekatan partisipatif, dalam pendekatan ini 

santri dimanfaatkan sehingga lebih ke situsi belajar bersama. Ketiga, pendekatan 

eksperiansial, pendekatan ini menempatkan bahwa santri langsung terlibat 

dalam pembinaan, hal ini disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman 

pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. 71 

2. Pengertian Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya dari kata khuluqun 

yang artinya penciptaan  yang esensinya adalah dorongan halus untuk selalu 

menciptakan kebijakan dan kebenaran serta kepribadian. Secara bahasa, kata 
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khuluqun bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat.72 Dalam 

kamus bahasa Indonesia kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak dan 

tabiat.73 Akhlak secara istilah merupakan ilmu yang menentukan batas antara 

yang baik dan yang buruk, tentang perbuatan manusia baik lahir maupun batin. 

Adapun pendapat para ahli tentang definisi akhlak yang dikutip oleh Syarifuddin 

Ondeng, sebagai berikut: 

a. Imam al-Gazali berpendapat bahwa, akhlak merupakan sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah, 
tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. 

b. Muhyiddin Ibnu Arabi berpendapat bahwa, akhlak merupakan keadaan jiwa 
seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui 
pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut bisa jadi 
merupakan tabiat atau bawaan dan boleh jadi merupakan kebiasaan melalui 
latihan dan perjuangan. 

c. Ibrahim Anis berpendapat bahwa, akhlak merupakan sifat yang tertanam 
dalam jiwa seseorang sehingga lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau 
buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.74 

Peneliti mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli tentang definisi 

akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri individu tanpa ada 

paksaan atau tekanan dari luar sehingga menjadi suatu kepribadian yang baik 

atau buruk. Perbuatan yang dilakukan tidak memerlukan pertimbangan maupun 

pemikiran terlebih dahulu akan tetapi dilakukan secara spontant. 

Akhlak melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-

perbuatan tersebut muncul tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena 

sudah menjadi kebiasaan. Akhlak merupakan sifat yang telah meresap dalam jiwa 

                                                           
72Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, 

(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 75. 

73WJS dan Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1985), h. 25. 

74Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, (Makassar: Syahadah. 2017), h. 93-94. 
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sehingga menjadi tabiat atau kepribadian, oleh karena itu lahirlah berbagai 

macam perbuatan yang secara spontan tanpa melalui pertimbangan akal 

pikiran.75 Jadi, yang menjadi sasaran penilaian atau pengkajian dari akhlak adalah 

keseluruhan tindakan dan perkataan manusia yang dilakukan dengan sadar tanpa 

ada paksaan dari pihak manapun, serta dilakukan dengan bersungguh-sungguh 

dan tanpa pamrih.76 

Dalam ajaran Islam secara terminologi akhlak bermakna terpuji, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Rasyidin, akhlak mencakup tiga hal, yaitu: 

pertama, nilai, norma prosudur, atau aturan-aturan yang menata bagaimana 

idealnya perilaku interaksi dan komunikasi antara individu dan dirinya sendiri. 

Kedua, nilai, norma prosudur, atau aturan-aturan yang menata bagaimana 

idealnya perilaku interaksi dan komunikasi antara individu dengan individu dan 

makhluk lain ciptaan Allah swt. Ketiga, nilai, norma prosudur, atau aturan-aturan 

yang menata bagaimana idealnya perilaku interaksi dan komunikasi antara 

individu dengan khalik-Nya (Allah swt).77 

Pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembinaan 

akhlak merupakan penanaman nilai-nilai perilaku baik terhadap Allah swt, 

Rasulullah, diri sendiri, sesama manusia dan alam sekitarnya yang dilakukanِ

secara terus menerus untuk memperoleh kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Proses pembinaan akhlak sangat dibutuhkan kerja keras dan kesabaran para 

pembimbin, pembina maupun pendidik, karena akhlak yang baik tidak lahir 

                                                           
75St. Aisyah BM, antara Akhlak, Etika dan Moral, h. 7. 

76St. Aisyah, BM, antara Akhlak, Etika dan Moral, h. 10-11. 

77Al-Rasyidin, Percikan Pemikiran Pendidikan dan Filsafat hingga Praktik Pendidikan, 
(Bandung: Cita Pustaka, 2009), h. 148. 
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berdasarkan keturunan atau secara tiba-tiba akan tetapi perlu waktu yang 

panjang agar akhlak anak bisa tertanam pada diri individu. 

3. Sumber Pembinaan Akhlak 

Akhlak yang benar akan terbentuk apabila sumbernya benar. Sumber 

akhlak dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik dan buruknya suatu 

perbuatan diukur dengan al-Quran dan as-sunnah. Kedua dasar tersebut menjadi 

sebuah landasan atau pola hidup untuk menetapkan bagaimana perbuatan yang 

baik dan perbuatan yang buruk.78 Al-Quran merupakan landasan dalam akhlak 

yang menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah saw. sebagai teladan bagi seluruh 

umat manusia, sebagaimana dalam QS. al-Ahzab/33: 21 

مِْ كَانَِ لقَدَِْ وا كَانَِ ل مَنِْ حَسَنةَ ِ أ سْوَة ِ اللِِ رَس وْلِِ فىِ لكَ   اللَِ وَذَكَرَِ الْأَخِرَِ وَالْيوَْمَِ اللَِ يرَْج 

 (   12).كَثيِْرًا

Terjemahnya:  

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.79 

Penjelasan ayat di atas, dalam buku tafsir Ibnu katsir menjelaskan bahwa, 

ayat yang mulia ini merupakan pokok yang agung tentang mencontohkan akhlak 

Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan dan perilakunya. Oleh karena 

itu Allah swt memerintahkan manusia untuk mengikuti sifat-sifat Rasulullah saw. 

Pada hari ahzab (perang khandaq) dalam kesabaran dan keteguhan, 

kepahlawanan, perjuangan dan kesabarannya dalam menanti pertolongan dari 

Rabb-Nya, oleh karena itu Allah swt, berfirman kepada orang-orang yang 

                                                           
78Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 85. 

79Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 419. 
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terguncang jiwanya, gelisah dan bimbang dalam perkara mereka pada perang 

khandaq. “sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu”, yaitu mengapa kalian tidak mencontohkan dan mensuriteladani 

Rasulullah saw?. Oleh karena itu Allah swt berfirman, “yaitu bagi orang yang 

mengharapkan (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah swt.80 

Ayat dan tafsir di atas, menjelaskan bahwasanya terdapat suri teladan 

yang baik dalam diri Rasulullah saw. yang telah dibekali akhlak yang mulia dari 

kecil. Allah swt. memberi kemudahan bagi umat Islam dalam bersikap dan 

berperilaku dalam sehari-hari, di samping Allah memberikan aturan yang jelas 

dalam al-Quran juga menunjuk Nabi Muhammad saw. sebagai teladan yang baik 

dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata yang baik. Sehingga manusia (bagi 

orang muslim) tidak patut untuk mengambil teladan dalam hidupnya selain 

Rasulullah saw. Ayat di atas dikuatkan dengan hadis Rasulullah saw. yang 

berbunyi: 

ثنَيِِْ اللِِ عَبْدِِ عَنِْ ورِْ بْنِِ سَعِيْدِْ ابَيِ حَد  ثنََا:قاَلَِ مَنْص  د بنِِْ الْعَزِيْزِِ عَبْدِ  حَد  حَم  دِِ عَنِْ م  حَم   م 

مَِ  وْلِ  اللِِ عَليَْهِِ وَسَل مَِ: انِ مَا ب عِثْتِ  لِأ تمَ  بنِِْ عِجْلاَِ عَنِْ الْقعَْقاَع بنِِْ ابَيِِْ ه رَيْرَةَِ قاَلَِ: قاَلَِ رَس 

 مَكَارِمَِ الْأخَْلَاِقِِ. )رَوَاه ِ احمد(.81 

Artinya  

Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata: menceritakan 
Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin ijlan dari Qa’ad bin Hakim 
dari Abi Shalih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda 
sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia. (HR. Ahmad). 

                                                           
80Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafe’i, 2004), h. 461. 

81Ahmad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad, Ter. Syekh Ahmad Muhammad Syakir, 
(Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 153. 
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Hadis di atas menempatkan akhlak sebagai tujuan pendidikan. Tidak ada 

pendidikan apabila akhlak tidak dijadikan sebagai tujuan, sebab para Nabi dan 

Rasul diutus untuk memperbaiki budi pekerti manusia.82 Hadis di atas dikuatkan 

dengan hadis yang lain, yang diriiwayatkan oleh Tirmidzi, yang berbunyi:  

نْد بِِ ذَرِ  ابَْي عَنِْ نَادَةَ، بْنِِ ج  حْمَنِِ عَبْدِِ وَابَيِِْ ج  عَاذِِ الر   عَنِْ عَنْه مَا، الل ِ رَضِيَِ جَبلَِ  ابْنِِ م 

نْتَ، جَيْث مَا اللَِ اتِ قِِ: قاَلَِ سلمّو عليه الل صلى اللِِ رَس لِِ ي ئَةَِ وَاتَْبعِِِ ك  هاَ الْحَسَنةََِ الس   تمَْح 

ل قِ  حَسَنِ  )رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن  وَخَالقِِ  الن اسَِ بخِ 
 صحيح(.83

Artinya: 

Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurahman Mau’adz bin Jabal ra 
menerangkan, Rasulullah saw bersabda. “Bertakwalah kepada Allah 
dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya 
kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak 
terpuji”. (HR. Tirmidzi dan ia berkata, “ini adalah hadis hasan dan disebagian 
buku disebutkan sebagai hadis Hasan Shahih).  

Kandungan hadis di atas, yaitu: pertama, Allah swt. mencipkan manusia 

dan memberi nikmat yang sangat banyak dan tak terhitung. Kedua, takwa 

merupakan jalan keselamatan dan sumber semua kebaikan serta mencegah 

segala keburukan. Takwa seorang mukmin akan mendapat pertolongan dari Allah 

swt. Ketiga, untuk menyempurnakan takwa dengan cara menghindari yang 

syubhat dan segala yang bercampur dengan barang haram. Barang siapa 

menghindari syubhat maka ia telah menjaga kebersihan agama dan 

kehormatannya. Keempat, nilai-nilai ketakwaan tidak akan terealisasi dan tidak 

akan membuahkan hasil, kecuali seorang muslim memahami ajaran agama Allah 

                                                           
82Nasharuddi, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 

h. 259. 

83Imam An-Nawawi, Terjemahan Hadis Arba’in An-Nawawi, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya 
Umat, 2008), h. 28. 
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swt. agar tahu bagaimana bertakwa kepada Allah swt. Kelima, anjuran untuk 

berakhlak yang baik.84 

Peneliti mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa, hadis tersebut 

mencakup ketakwaan kepada Allah dan perintah untuk berakhlak terpuji 

dimanapun manusia berada. Serta diperintahkan kepada manusia berinteraksi 

dengan baik tidak mengikuti kejelekan seseorang yang melakukan kejahatan 

kepada kita (diri sendiri) akan tetapi selalu memaafkannya dengan lapang dada. 

4. Tujuan Pembinaan Akhlak 

Agama Islam menginginkan setiap manusia memiliki akhlak yang mulia, 

dengan adanya akhlak mulia akan membawa manusia kebahagiaan bagi individu 

sekaligus membawa kebahagiaan bagi manusia pada umumnya. Tujuan adanya 

pembinaan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui 

petunjuk al-Quran dan Sunnah Nabi.85 Menurut Muhammad Athiyah yang dikutip 

oleh Neng Nurcahyati Sinulingga, mengatakan bahwa pembinaan akhlak dalam 

Islam merupakan suatu upaya untuk membentuk manusia bermoral baik, sopan 

dalam berbicara dan berperilaku, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, 

serta sopan dan beradab.86 

Secara umum tujuan akhlak adalah untuk mencapai kebaikan dan 

keutamaan manusia. Menurut Imam al-Gazali yang dikutip oleh Syarifuddin 

Ondeng mengatakan bahwa kebaikan dan keutamaan manusia ada empat 

                                                           
84Mahkama Agung Republik Indonesia, Kajian Hadis ke 18, (Samarinda: pengadilan 

agama, 2023). 

85Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, h. 97 

86Neng Nurcahyati Sinulingga, “Penerapan Bimbingan Konseling dalam Pembinaan 
Akhlak di Era Digital Pada Siswa Kelas MAS Aisyiyah Kota Banjai”, Tesis (Medan: Program Studi 
Pendidikan Islam UIN, 2020)h. 46 
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bersumber dari, yaitu: pertama, kebaikan dan keutamaan jiwa (al-nafs), berasal 

dari ilmu, kebijaksanaan, kesucian diri dan keadilan. Kedua, kebaikan dan 

keutamaan badan (jasmaniah), bisa diperoleh melalui sehat, kuat, tampan dan 

panjang usia. Ketiga, kebaikan dan keutamaan yang datang dari luar (al-

kharijiah), berasal dari harta, keluarga, pangkat, nama baik atau kehormatan. 

Keempat, kebaikan dan keutamaan bimbingan (taufiq hidayah), diperoleh dengan 

petunjuk, bimbingan, pelurusan serta penguatan dari Allah swt.87 

Tujuan utama pembinaan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada 

dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Akhlak yang mulia 

merupakan tujuan utama dalam pembinaan akhlak.  Akhlak seseorang dianggap 

mulia apabila perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-

Quran dan assunnah. Manusia diingatkan kepada hal-hal yang bersih dan suci 

dalam pendekatan diri kepada Allah swt. Ibadah yang dilakukan semata-mata 

karena ikhlas dan mengantarkan kesucian seseorang menjadi tajam dan kuat. 

Sedangkan jiwa yang suci mendatangkan budi pekerti yang baik dan luhur. Oleh 

karena itu dengan beribadah, sebagai latihan spiritual serta latihan bersikap dan 

meluruskan akhlak yang baik.88 

Tujuan pembinaan akhlak secara umum menurut Barnawy Umar, yang 

dikutip oleh Neng Nurcahyati Sinulingga, sebagai berikut: pertama, agar manusia 

terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta dapat menghindari 

perbuatan yang buruk, jelek hina dan tercela. Kedua, agar manusia menjaga 

                                                           
87Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, h. 96-97. 

88M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Prespektif Al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 
5. 
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hubungannya dengan Allah swt. dan sesama makhluk selalu terpelihara dengan 

baik dan hermonis. 

Tujuan khusus pembinaan akhlak menurut Chabib Thoha yang dikutip 

oleh Neng Nurcahyati Sinulingga, sebagai berikut: pertama, menumbuhkan 

pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik. 

Kedua, memantapkan rasa keagamaan pada anak, membiasakan diri berpegang 

pada akhlak mulia dan membenci pada akhlak yang tercela. Ketiga, membiasakan 

anak untuk bersikap rela, optimis, percaya diri, sabar, serta tahan menderita. 

Keempat, membimbing anak ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu 

mereka berinteraksi, bersosialisasi dengan baik, mencintai kebaikan untuk orang 

lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah dan menghargai yang lain. 

Kelima, membiasakan anak bersopan santun dalam berbicara dan bergaul dengan 

baik dimanapun berada. Keenam, membiasakan anak tekun dalam beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah swt. dan bermuamalah dengan baik. 89 

Peneliti mengambil kesimpulan dari pernyataan di atas, bahwa tujuan 

program pembinaan akhlak yang dirancang dengan baik, sistematis dan 

dijalankan dengan sungguh-sungguh serta konsisten, akan menghasilkan 

generasi yang berakhlak mulia. 

5. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak 

Ruang lingkup akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan 

manusia, kemudian menetapakan apakah perbuatan itu baik atau buruk. Pokok-

pokok masalah yang dibahas dalam akhlak pada intinya adalah perbuatan 

                                                           
89Neng Nurcahyati Sinulingga, “Penerapan Bimbingan Konseling dalam Pembinaan 

Akhlak di Era Digital Pada Siswa Kelas MAS Aisyiyah Kota Banjai”, h. 47. 
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manusia yang baik maupun yang buruk sebagai individu maupun sosial. Akhlak 

Islam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia (al-akhlaq al-

mahmuda/al-karimah) dan akhlak tercela (al-ahklaq al-madzmumah/qabibah). 

Akhlak mulia merupakan akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, sedangkan akhlak tercela merupakan akhlak yang harus manusia hindari 

serta tidak memperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 90 

Ruang lingkup akhlak menurut Marzuki adalah tingkah laku manusia atau 

nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai 

buruk (tercela).91 Ruang lingkup akhlak Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak 

terhadap khaliq (Allah swt.) dan akhlak terhadap makhluk (selain Allah swt). 

Akhlak terhadap makhluk dirinci menjadi beberapa macam, seperti akhlak 

terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia 

(tumbuhan dan binatang) serta akhlak terhadap benda mati. Sedangkan menurut 

Achmadi ruang lingkup akhlak terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Akhlak terhadap Allah swt. 

Allah swt. merupakan al-khaliq (Maha pencipta) dan manusia adalah 

makhluk yang diciptakan. Orang Islam yang memiliki aqidah yang benar dan kuat 

berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah swt. Hal yang harus dilakukan 

yaitu, dengan menjaga kemauan dengan meluruskan udubiyah dengan dasar 

tauhid, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah swt. dan takut kepada Allah 

swt. berdoa dengan penuh harapan, berzikir, bertawakal, bersyukur, bertaubat 

                                                           
90Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 89-

90. 

91Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia (Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika dalam 
Islam , (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 9. 
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serta beristigfar apabila berbuat kesalahan, ridah atas semua ketetapan Allah 

swt., dan  berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah swt.92 

Empat alasan manusia harus berakhlak kepada Allah swt., yaitu: pertama, 

manusia diciptakan oleh Allah swt. Kedua, Allah swt telah melengkapi manusia 

dengan pancaindra dan anggota badan yang kokoh. Ketiga, Allah swt. telah 

menganugrahkan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan dalam 

kelangsungan hidup manusia. Keempat, Allah swt. telah memuliakan manusia 

dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan.93 Seorang 

hamba diperintahkan untuk berakhlak mulia kepada sang pencipta dengan cara 

melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas. 

b. Akhlak terhadap Rasulullah saw. 

Akhlak terhadap Rasulullah saw. dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 

pertama, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, dalam hal 

mempercayai kebenaran hadis atau sunnah Rasul. Orang yang tidak percaya  pada 

sunnah Rasul berarti orang yang ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah berarti 

orang yang tidak memiliki akhlak kepada Rasulullah saw. Kedua, mencintai dan 

mengikuti syariatnya, barang siapa yang mentaati Rasul-Nya, maka sesungguhnya 

ia telah mentaati Allah swt. Seorang tidaklah dikatakan cinta dan taat kepada 

Allah swt. apabila ia mengingkari apa yang disyariatkan Rasulullah saw.94 Ketiga, 

memperbanyak shalawat kepada Rasul, dengan mengucapkan pujian-pujian 

kepada Rasulullah saw. Sesungguhnya Tuhan beserta para malaikatnya 

                                                           
92Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 90. 

93Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, h. 98 

94Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, h. 99 
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memberikan shalawat pada Nabi (dari Allah swt. berarti memberikan rahmat dan 

dari malaikat berarti memohonkan ampunan).95 Manusia di perintahkan untuk 

berakhlak mulia kepada Rasulullah saw. dengan cara membenarkan apa yang 

disampaikan, mencintai dan mengikuti syariatnya serta senantiasa bershalawat. 

c. Akhlak terhadap Diri Sediri 

Akhlak terhadap diri sendiri, dengan cara sebagai berikut: pertama, 

bersikap sabar, sabar dalam hal menahan marah dan nafsu yang sifatnya negatif 

serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Kedua, bersikap syukur, seorang 

hamba harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ada 

tiga cara untuk mudah bersyukur nikmat Allah swt. yaitu mensyukuri dengan hati 

yang tulus, mensyukuri dengan lisan dan mensyukuri dengan perbuatan. Ketiga, 

sikap tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji 

dan wajib dimiliki oleh manusia (terutama oarang Islam). Orang tawadhu adalah 

orang yang mengajari, bahwa semua kenikmatan yang didapatkan bersumber 

dari Allah swt. Keempat, bertaubat seorang hamba yang melakukan kesalahan, 

maka segeralah bertaubat dan tidak mengulanginya kembali. Allah swt. selalu 

memberikan kesempatan pada hambanya untuk bertaubat.96 Akhlak terhadap 

diri sendiri dilakukan dengan cara bersikap sabar, syukur, tawadhu serta 

bertaubat. 

d. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

pertama, membangun ukhuwah atau persaudaraan, membina persaudaraan 

                                                           
95Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 82 

96Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 82-
83 
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merupakan perintah Allah swt. yang diajarkan oleh semua agama, termasuk 

agama Islam. Kedua, ta’awanu atau saling tolong menolong merupakan kewajiban 

setiap muslim. Tolong menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang 

dikerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ketiga, suka memaafkan 

kesalahan orang lain, Islam mengajarkan pada umatnya untuk bersikap pemaaf 

dan suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu permohonan maaf 

dari orang yang salah. Sifat pemaaf merupakan salah satu perwujudan dari 

ketakwaan kepada Allah swt. Keempat, menepati janji merupakan bagian dari 

iman, apabila orang ingkar janji termasuk tanda kemunafikan.97 Akhlak terhadap 

sesama manusia dilakukan dengan cara membangun persaudaraan, saling tolong 

menolong, suka memaafkan dan menepati janji. 

6. Metode Pembianan Akhlak 

Metode pembinaan akhlak yang Rasulullah saw. ajarkan kepada manusia 

sehingga pembinaan akhlak dapat efektif dan melahirkan generasi yang baik. 

Adapun metode pembinaan akhlak tersebut adalah, sebagai berikut: 

a. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode yang meyakinkan keberhasilannya 

dalam mempersiapkan dan membentuk atau membina akhlak kepada anak, baik 

spritual maupun sosial. Melalui keteladanan para orang tua, pendidik atau dai 

dapat memberikan contoh atau teladan bagaimana cara berbicara, bersikap, 

beribadah dan sebagainya. Maka anak atau santri dapat melihat, menyaksikan, 

dan menyakini cara sebenarnya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan 

                                                           
97Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 83-

84. 
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lebih mudah.  Menurut Ahmad Tafsir  yang dikutip oleh Syabuddin Gade, 

mengatakan bahwa secara psikologi, manusia memerlukan tokoh teladan dalam 

hidupnya, hal ini merupakan sikap bawaan, taqlid (meniru).98 

Keteladanan merupakan faktor penting dalam pembinaan akhlak. Apabila 

orang tua, pendidik atau dai memiliki sifat jujur, dipercaya, berakhlak mulia, 

penuh kasih sayang dalam membimbing, maka anak (santri) akan tumbuh dengan 

kejujuran, berakhlak mulia, dan menjauhkan diri dari perilaku dan perbuatan 

tercela yang bertentangan dengan agama. Begitupun sebaliknya apabila seorang 

pembimbing atau pendidik memiliki sifat kasar, pemarah, suka berbohong dan 

sebagainya, maka anak akan berperilaku seperti gurunya.99 Metode keteladanan 

dapat ditiru pada semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. 

b. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak selalu berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

tuntunan agama Islam. Jika anak dibiasakan dan diajarkan suatu kebaikan, maka 

anak akan tumbuh dewasa dengan kebaikan tersebut, sehingga mendapatkan 

kebaikan dunia dan akhirat. Metode pembiasaan berperan sebagai efek latihan 

yang terus menerus sehingga anak terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai 

akhlak.100 Metode pembiasaan dilakukan dengan membiasakan santri untuk 

sopan santun, tolong menolong, jujur, menghormati orang lain, dan  sebagainya. 

 

                                                           
98Syabuddin Gade, Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini, h. 95. 

99Anzar Abdullah, dkk., Pendidikan dan Metode Pembinaan Karakter, (Makassar: Yayasan 
Intelegensi Indonesia 2019), h. 75. 

100Syabuddin Gade, Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini, h. 96. 
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c. Metode Pemberi Nasihat 

Metode nasihat adalah memberi motivasi kepada anak, menurut 

Muhammad Ibnu Ibrahim mengemukakan bahwa cara menggunakan nasihat 

dalam metode belajar ada enam yaitu: pertama, rayuan atau bujukan dalam 

nasihat seperti memuji kebaikan akan dengan tujuan agar anak meningkatkan 

kualitas akhlaknya. Kedua, menyebutkan tokoh-tokoh sejarah Islam untuk 

membangkitkan semangat anak untuk mengikuti jejak perjuangan atau 

akhlaknya. Ketiga, membangkitkan semangat dan kehormatan anak. Keempat, 

menyampaikan nasihat dengan sengaja di tengah anak. Kelima, menyampaikan 

nasihat secara tidak langsung atau melalui sindiran. Keenam, memuji anak yang 

berbuat kesalahan, dengan maksud mendorongnya berbuat kebaikan.101 Tujuan 

dari metode nasihat agar santri terhidar dari bahaya serta mendatangkan 

manfaat dan kebahagiaan. 

d. Metode Kisah (Cerita) 

Metode pembinaan akhlak melalui kisah dapat memberi kepada anak 

untuk dekat kepada Allah swt, merasakan, meresapi kisah tersebut. Metode kisah 

salah satu metode yang digunakan al-Qur’an untuk membimbing manusia ke arah 

yang dikehendakinya. Setiap kisah memiliki materi pembelajaran dan hikmah 

yang dapat dipetik.102 Metode kisah merupakan upaya agar santri mengambil 

pelajaran dari kejadian di masa lampau atau di masa Rasulullah saw. 

 

 

                                                           
101Anzar Abdullah, dkk., Pendidikan dan Metode Pembinaan Karakter, h. 77. 

102Anzar Abdullah, dkk., Pendidikan dan Metode Pembinaan Karakter, h. 80. 
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e. Metode Dialog (Diskusi) 

Diskusi merupakan proses saling bertukar pikiran antara dua orang atau 

lebih. Melalui proses ini kedua belah pihak akan saling berdialog dan 

mengemukakan pandangannya serta argumentasi. Proses ini dilakukan dengan 

penuh keterbukaan dan persaudaraan. Metode dialog sangat baik digunakan 

dalam upaya pembinaan akhlak anak, karena dapat mencairkan suasan yang lebih 

akrab, bersahabat seperti seorang anak dengan orang tuanya.103 Metode diskusi 

digunakan agar anak terbuka pada pendidik atau pembina dengan masalah yang 

dihadapinya. 

f. Metode Targib dan Tahrib 

Targib adalah janji yang disertai bujukan untuk menunda kelezatan dan 

kenikmatan. Sedangkan tarhib adalah ancaman, intimidasi melalui hukuman. 

Pembinaan akhlak dapat berupa janji, pahala, hadiah maupun berupa hukuman. 

Anak yang berakhlak baik akan mendapatkan pahala dari Allah swt. atau hadiah 

dari gurunya, sedangkan anak yang melakukan perbuatan tercela akan mendapat 

hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Allah swt. berfirman 

dalam QS al-Najm/53: 31. 

ِِ مَاوَاتِِ مَافىِ وَلِِلّ وْا ال ذِيْنَِ ليِجَْزِيَِ الْأرَْضِِ وَمَافىِ اْلس   ال ذِيْنَِ وَيجَْزِيَِ عَمِل وْا بمَِا اسََآء 

سْنىَ احَْسَن وْا ( 31.)باِلْح   

Terjemahnya  

Dan milik Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. (dengan 
demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 
jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi 

                                                           
103Anzar Abdullah, dkk., Pendidikan dan Metode Pembinaan Karakter, h. 82. 



59 
 

 
 

balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih 
baik (surga).104 

Menurut Imam al-Gazali dalam ganjaran atau hadiah menjadi salah satu 

metode pendidikan akhlak sebagai imbalan atau prestasi yang telah diselesaikan 

dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan oleh pendidik tercapai. Imam Al-

Gazali mengatakan bahwa sewaktu-waktu anak memiliki budi pekerti yang baik 

dan perbuatan terpuji maka ia akan dihargai dan dibalas dengan sesuatu yang 

mengembirakan dan dipuji dihadapan orang banyak. 

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Al-Gazali ada 

tiga macam ganjaran yang diberikan kepada anak yaitu: Pertama, penghormatan 

(penghargaan). Baik menggunakan kata-kata maupun dengan isyarat, adapun 

penghormatan lewat kata-kata seperti ucapan baik, bagus, pintar dan kata-kata 

yang mengandung makna penghargaan. Kedua, hadiah yaitu ganjaran yang 

berupa pemberian sesuatu atau materi yang bertujuan untuk mengembirakan 

hati anak. Hadiah tak berupa barang yang mahal akan tetapi yang penting bagi 

anak. Hadiah jangan terlalu sering diberikan kepada anak, hanya melihat kondisi 

yang pantas saja. Ketiga, pujian dihadapan orang banyak. Hadiah berupa pujian 

dapat diberikan dihadapan teman-teman atau orang banyak, dengan harapan 

anak dapat semakin meningkatkan kualitas akhlaknya dan orang lain dapan 

mengikuti kepribadian anak. 

Hukuman ialah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan 

tujuan untuk memperbaiki atau melindungi diri sendiri dari kelemahan jasmani 

dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman yang 

                                                           
104Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 527. 
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diberikan kepada anak berupa teguran, nasihat, peringatan apabila anak tersebut 

belum memperbaiki kesalahannya dan mengulangi perbuatan tersebut maka 

sebagai pendidik boleh memberikan hukuman kepada anak dengan cara 

seringan-ringannya dan tidak menyakitkan badannya.105 

Metode pembinaan akhlak yang dipaparkan di atas, peneliti mengambil 

kesimpulan, bahwa Islam merupakan agama yang sangat mementingkan akhlak. 

Manusia bukanlah makhluk individu yang hidup sendiri akan tetapi 

membutuhkan orang lain atau makhluk sosial. Oleh karena itu akhlak terpuji 

bersifat mutlak agar individu dapat berinteraksi dengan akhlak yang baik untuk 

tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang di ridhai oleh Allah 

swt. 

7. Langkah-Langkah Pembinaan Akhlak 

Akhlak merupakan potensi penting yang dimiliki oleh setiap muslim. 

Kehadiran akhlak pada setiap individu akan menciptakan masyarakat yang adil, 

aman dan damai. Seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, namun tidak dibekali 

dengan akhlak yang terpuji, maka kurang bermanfaat bagi masyarakat bahkan 

ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat membahayakan kehidupan orang lain. Oleh 

karena itu pembinaan akhlak harus dilakukan dari kecil karena akan berpengaruh 

pada pertumbuhan dan perkembangan generasi. Pembinaan akhlak dapat 

dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal dan non formal, sehingga 

tercipta masyarakat tentram dan sejahtera.106 Akhlak yang diajarkan dalam Islam 

                                                           
105Devi Syukri Azhari dan Mustapa, Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Gazali, 

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.  

106Saiful Bahri, Membumikan Pendididkan Akhlak Konsep Strategi dan Aplikasi, (Sumatra 
Barat: Mitra Cendikia Media, 2023), h. 16. 
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bertumpu pada fitrah yang terdapat dalam diri manusia dan kemauan yang timbul 

dalam hati. Maka pembinaan akhlak perlu dilakukan dengan beberapa langkah 

agar berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah pembinaan 

akhlak sebagai berikut: 

a. Membiasakan sikap rendah hati (tidak sombong) sebagai langkah awal dalam 

proses pencapaian akhlak mulia. Namun, tidak sedikt manusia yang suka 

membanggakan diri dengan kemampuan dirinya, dorongan tesebut 

membangkitkan riya. 

b. Menyadari kekurangan yang dimiliki dan meyakini bisa diperbaiki, karena 

manusia pada dasarnya adalah makhluk khilaf (tidak ada yang sempurna), 

maka kesalahan-kesalahan bisa terjadi, akan tetapi ada upaya untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut. 

c. Bertanggung jawab dalam semua perbuatan yang telah menjadi pilihannya 

merupakan sikap yang positif. Setiap keputusan yang telah ditetapkan telah 

ditempuh dengan segala resiko. 

d. Menghindari diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji atau tindakan kejahatan, 

godaan nafsu dunia begitu kuat, sehingga tidak jarang manusia lalai melakukan 

tindakan tercela. Kemampuan menahan nafsu godaan dan rangsangan yang 

menyesatkan merupakan langkah positif untuk mencapai kemuliaan. 

e. Menyesali semua perbuatan buruk dan berniat dengan sungguh-sungguh 

untuk tidak melakukannya kembali. 
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f. Melakukan kalkulasi atas semua perbuatan baik dan buruk yang pernah 

dilakukan agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi untuk selalu 

mengabdi kepada Allah swt.107 

Adapun langkah-langkah pembinaan akhlak dalam tasawuf akhlaki 

sebagai berikut: 

a. Takhalli merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang dengan 

usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan 

berusaha untuk melenyapkan dorongan hawa nafsu. 

b. Tahalli, tahap tahalli dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak 

jelek. Tahalli merupakan upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan besikap, berperilaku dan berakhlak terpuji.  

c. Tajalli merupakan pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada 

fase tajalli, rangkaian pembinaan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. 

Tahap tajalli termasuk pada penyempurnaan kesucian jiwa. Para sufi 

berpendapat bahwa tingkatan kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat 

ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa 

kecintaanya.108 

Pembinaan akhlak dilakukan dengan tahap takhalli, tahalli dan tajalli, dari 

ketiga tahap tersebut bahwa kebiasaan yang baik harus diperhatikan dan 

disempurnakan sedangkan kebiasaan yang buruk harus dihilangkan karena 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pembinaan akhlak. 

                                                           
107Saiful Bahri, Membumikan Pendididkan Akhlak Konsep Strategi dan Aplikasi, h. 18-19. 

108Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja 
Geafindo Persada, 2013), h. 30. 
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Pembinaan akhlak mulia pada santri merupakan suatu hal yang penting. 

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membina akhlak melalui buku 

ta'lim muta'allim yaitu: 

a. Membiasakan diri dengan akhlak yang terdapat dalam buku ta'lim muta'allim, 

seperti kesopanan, ketulusan, kejujuran, dan lain-lain. 

b. Mengadakan diskusi tentang akhlak yang dianjurkan dalam buku ta'lim 

muta'allim, sehingga santri dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai 

yang terdapat pada buku tersebut. 

c. Memberikan contoh atau kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

dihubungkan dengan akhlak yang dibahas dalam buku ta'lim muta'allim. 

d. Menekankan pentingnya praktik langsung dari akhlak yang terdapat dalam 

buku ta'lim muta'allim dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Menyajikan pelajaran dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan 

melibatkan santri  dalam setiap pembelajaran. 

f. Menerapkan sistem penguatan positif untuk perilaku yang baik dan pembinaan 

untuk perilaku yang kurang baik.109 

Dengan membangun akhlak yang baik pada santri, diharapkan santri dapat 

menjadi individu yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi positif 

dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat sekitar. Akhlak santri dalam 

memilih guru hendaknya memilih orang yang lebih alim, lebih wara' dan juga 

lebih berpengalaman usianya. 

 

                                                           
109Abdullah Kafabih, Ta’lim Muta’allim Dilengkapi Tanya Jawab, (Sumenag: Santri Salaf 

Press, 2015), h. 88-92 
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8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembinaan akhlak menurut 

Hamzah Ya’kub dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor, yaitu : 

a. Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang datang pada diri sendiri yaitu fitrah yang 

suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung 

pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. 

Unsur yang terdapat pada faktor intern, diantaranya adalah : 

1) Tingkah laku manusia, merupakan sikap seorang yang dimanifestasikan 

dalam perbuatan. Sikap seorang bisa jadi tidak digambarkan dalam 

perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari akan tetapi 

adanya kontradiksi antara sikap dipandang dari sudut ajaran Islam 

termasuk iman yang tipis. 

2) Insting (naluri). Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang 

kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi 

si subyek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. 

3) Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi 

mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah 

naluri, karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. 

4) Keturunan, Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat 

tertentu dari orang tua kepada keturunannya, maka disebut al-waratsah 

atau warisan-warisan sifat. Warisan sifat orang tua terhadap keturanannya, 

ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung terhadap anaknya, misalnya 

terhadap cucunya. 
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5) Keinginan atau kemauan keras. Kemauan keras atau kehendak merupakan 

suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu, kehendak merupakan 

kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan 

sungguh-sungguh. 

6) Hati Nurani, merupakan suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan 

peringatan (isyarat) apabila tingkah laku manusia berada diambang bahaya 

dan keburukan. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahaya perbuatan 

buruk dan berusaha mencegahnya. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstren adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi 

kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi : 

1) Lingkungan, lingkungan alam mampu mematahkan/mematangkan 

pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang. Lingkungan pergaulan mampu 

mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. 

2) Pengaruh keluarga, fungsi keluarga yaitu memberikan pengalaman kepada 

anak baik  melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya 

tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. 

3) Pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua setelah pendidikan 

keluarga dimana dapat mempengaruhi akhlak. Di dalam sekolah 

berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada 

umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan, dari kecakapan-

kecakapan pada umumnya, belajar bekerja bersama dengan kawan 

sekelompok melaksanakan tuntutan-tuntutan dan contoh yang baik, dan 

belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. 
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4) Pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dalam 

kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. 

Ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat meliputi 

segala bidang baik pembentukan kebiasaan. Kebiasaan merupakan sikap 

dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.110 

Peneliti setuju dengan pendapat Hamza Ya’kub, bahwa faktor internal 

dalam pembinaan akhlak yaitu tingkah laku, insting, kebiasaan, keturunan, 

keinginan dan hati nurani. Sedangkan faktor eksternal meliputi: lingkungan, 

pengaruh keluarga, pengaruh sekolah dan pendidikan masyarakat. 

 

  

                                                           

110Hamzah Ya’kub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro. 1993), h. 35-36. 
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D. Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian 

Hakikatnya penelitian yang melibatkan manusia bertujuan untuk 

menemukan hal baru yang bermanfaat bagi manusia. Dalam melakukan 

penelitian bidang ilmu alam atau ilmu sosial tentu terlibat dalam masalah etika 

penelitian. Etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan 

moral mengenai perilaku dan hubungan seseorang dengan orang lain. Tujuannya 

adalah untuk menjamin bahwa tidak seorang pun yang dirugikan atau 

menanggung konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian.111 

Secara etik, suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan jika 

dilakukan dengan menghargai dan melindungi serta berlaku adil terhadap subyek 

penelitian sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, di 

mana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian yang tidak valid secara ilmiah, 

berisiko tidak bermanfaat bagi manusia, maka dapat dikategorikan tidak etis. 

Setidaknya ada empat prinsip dalam etika kegiatan penelitian yang wajib 

dipenuhi dalam rencana penelitian yang diajukan, yaitu:   

1. Menghormati Orang (Respect the Person) 

Prinsip etika penelitian yang pertama adalah menghormati orang. Yakni 

menghargai semua orang yang terlibat dalam rencana kegiatan penelitian yang 

akan dilakukan. Dalam prinsip ini disebutkan ada 2 hal wajib diperhatikan, yaitu: 

 

                                                           
111Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 690. 
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a. Peneliti harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan 

bahaya dan penyalahgunaan penelitian (hasil penelitian). 

b. Terhadap subjek penelitian yang rentan terhadap bahaya penelitian, maka 

perlu diberikan perlindungan. 

Agar kegiatan penelitian dan hasil dari penelitian tersebut sebaiknya tidak 

merugikan manusia. Hasil penelitian bisa bermanfaat dan ketika penelitian 

memiliki dampak negatif, maka perlu disiapkan solusi untuk meredam 

dampaknya.  

2. Manfaat (Beneficence) 

Prinsip etika penelitian yang kedua adalah manfaat atau beneficence. 

Prinsip utamanya adalah kegiatan dan hasil penelitian memiliki manfaat sebesar-

besarnya dan memiliki kerugian sekecil-kecilnya. Sehingga manfaat penelitian 

lebih maksimal dengan resiko yang lebih minimal.  

3. Tidak Membahayakan Subjek Penelitian (Non Maleficence)  

Prinsip etika dalam penelitian yang ketiga adalah tidak membahayakan 

subjek penelitian atau non maleficence. Artinya, kegiatan penelitian tidak 

membahayakan keselamatan dan kesehatan dari subjek penelitian. Hal ini sesuai 

prinsip Manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, fokus utama dalam 

prinsip ini adalah mengurangi bahaya atau dampak negatif dari kegiatan maupun 

hasil penelitian yang dilakukan. 

4. Keadilan (Justice) 

Prinsip etika penelitian yang terakhir adalah keadilan atau justice. Artinya 

ada keadilan dan keseimbangan terhadap semua aspek penelitian, diantaranya:  

a. Semua subjek penelitian diperlakukan dengan baik. 
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b. Keseimbangan antara manfaat dan resiko, di mana diupayakan 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko.112 

Oleh karena itu, suatu penelitian dapat dinamakan beretika, apabila telah 

memenuhi beberapa prinsip dari etika penelitian, yaitu: menghormati orang 

(respect the person), barmanfaat (beneficence), tidak membahayakan subjek 

penelitian (non maleficence) dan keadilan (justice). 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif.113 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.114 Menurut Moeleong, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengarah untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.115 

Model penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

                                                           
112Anastasia Suci Sukmawati dkk, Buku Ajar Metode Penelitian (Jambi: PT Sonspedia 

Publishing Indonesia, 2023), h. 17. 

113Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 109. 

114Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2010), h. 1. 

115Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 6. 
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menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.116  Penelitian 

deskriptif membahas masalah-masalah dalam masyarakat  dan tata cara yang 

berlaku  dalam masyarakat  serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang  

hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses 

yang sedang  berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.117 Peneliti 

mengambil penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana akhlak santri 

di pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng dan bagaimana strategi dalam 

pembinaan akhlak santri serta penerapan santri dalam pembinaan akhlak. 

2. Lokasi Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Pesantren Darul Haq Makkaraeng, 

jln Pattontongan, Kec. Mandai, Kab. Maros. Peneliti memilih lokasi tersebut 

dengan alasan dilokasi tersebut ditemukan fenomena yang berbeda dalam 

pembinaan akhlak dengan menggunakan media dakwah dalam bentuk buku 

ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak. Buku ta’limul muta’llim tidak semua 

pesantren menggunakan buku tersebut dalam pembinaan akhlak santri, peneliti 

mendapatkan informasih bahwa di Pesantren Darul Haq Makkaraeng salah satu 

pesantren yang berada di Kabupaten Maros yang menggunakan buku ta’limul 

muta’allim dalam pembinaan akhlak santri. 
 
 
 

                                                           
116M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013), h. 48. 

117Nur Hidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, (Makassar: Alauddin Press, 2013), 
h. 35. 



72 
 

 
 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dakwah, pendekatan dakwah 

adalah cara-cara yang dilakukan seorang muballig untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain pendekatan 

dakwah harus bertumpuh pada suatu pandangan human oriented (berorientasi 

pada manusia) dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. 

Pendekatan dakwah meliputi pendekatan sosial-politik, pendekatan sosial-

budaya, pendekatan sosial-ekonomi dan pendekatan sosial-psikologi, kemudian 

disederhanakan menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan dakwah stuktural dan 

pendekatan dakwah kultular. 118 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dakwah komunikasi sehingga 

peneliti dapat melihat aktivitas dakwah sebagai proses membangkitkan motivasi 

untuk melakukan suatu tindakan yang dinilai benar menurut ajaran Islam. Dalam 

karangka dakwah komunikasi merupakan kekuatan internal yang akan 

menentukan efektif tidaknya suatu proses aktivitas dakwah yang menargetkan 

terjadinya perubahan baik individu maupun kelompok serta penggunaan 

berbagai saluran, termasuk pemilihan bahasa dan logika yang digunakan, 

pemanfaatan media cetak, elektronik dan beragam media sosial lainnya sehingga 

dapat mempermudah proses perubahan yang terjadi.119 

                                                           
118Yudi Andrian, Pendekatan Dakwah Jama’ah Tablig dalam Meningkatkan Ketaatan 

Beragama Masyarakat, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, vol. 1, no. 1, (2019). 

119Ade Sep Tiya, “Urgensi Psikologi Komunikasi Dakwah bagi Dai, Jurnal Dakwah dan 
Pemberdayaan Masyarakat”, vol. 1, no. 2, (2017), h. 4 
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Oleh karena itu paneliti mengambil pendekatan dakwah komunikasi 

dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan media dakwah dalam bentuk 

buku dalam pembinaan akhlak santri. 
 

D. Sumber Data 

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka harus didukung dengan data 

yang tepat untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Data diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan suatu fakta. Jenis 

data dalam penelitian ini  adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan 

dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat disampaikan juga dalam 

bentuk cerita pendek atau pengalaman individu.120 

Peneliti harus memahami sumber data yang dibutuhkan agar tidak terjadi 

kesalahan yang digunakan. Data-data tersebut akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang muncul. Sehingga peneliti harus mencari informan sebanyak-

banyaknya. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data 

langsung pada objek sebagai sumber asli (responden), peristiwa tertentu yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, hasil observasi terhadap suatu objek 

benda, kejadian atau kegiatan dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.121 

Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individu atau kelompok. 

                                                           
120M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, h. 123-124. 

121Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Qffset, 2004, h.9. 
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Sumber data primer dari penelitian ini adalah pimpinan dan  pembina atau ustadz 

serta enam orang santri Pesantren Darul Haq Makkaraeng.   

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun rapi dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan.122  

Data sekunder pada umunya berupa bukti catatan, atau laporan yang 

tersusun dalam arsip, sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

berupa buku-buku, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yang berkenaan dengan metode pembinaan akhlak pada anak.  

Menurut Arikunto, sumber data ada 3 unsur, yaitu: Pertama, orang yaitu 

sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara. Pada penelitian ini menulis merekam pengakuan-pengakuan dari 

informan. Kedua, tempat yaitu sumber data yang menyajikan data berupa 

keadaan diam dan bergerak. Data-data yang dihasilkan berupa gambar (foto). 

Ketiga, kertas yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, simbol-simbol, untuk mendapatkannya diperlukan metode 

dokumentasi yang berasa dari kertas-kertas (buku, majalah, dokumen, arsip,  dan 

lain-lain), papan pengumuman, papan nama dan sebagainya.123  

                                                           
122Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus, (Sidoarjo: CV Citra Media, 

2003), h. 57. 

123Arikunto, Prosedur Penelitian dan Studi Kasus, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 107. 



75 
 

 
 

Data sekunder peneliti memperoleh data-data tertulis berupa, sejarah 

pesantren, dokumen-dokumen pesantren, jumlah guru, siswa, dan fasilitas 

pesantren, serta kegiatan santri. Peneliti menggunakan orang sebagai informan 

kunci untuk medapatkan informasih-informasih yang berkaitan dengan 

penelitian, tempat sebagai tempat penelitian serta alat yang digunakan dalam 

penelitian seperti kertas untuk mencatat hasil penelitain yang dilakukan. 
 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh 

data, metode pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah penelitian 

untuk mendapatkan data di lapangan yang sesuai dengan penelitian. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah  sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian. Pengamatan secara langsung, yaitu langsung 

turun ke lapangan dan terlibat seluruh panca indra, dalam hal ini peneliti dapat 

mengetahui keberadaan objek. Situasi dan konteks dalam upaya mengumpulkan 

data penelitian.124 

Penelitian ini menggunakan observasi langsung dalam pengumpulan 

datanya. Observasi langsung merupakan peneliti yang terlibat langsung dalam 

kegiatan sehari-hari responden yang ingin diamati. Adanya observasi secara 

                                                           
124Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 105. 
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langsung, peneliti akan mendapatkan data yang yang lebih lengkap, akurat, tajam 

dan sampai mengetahui makna dari setiap perilaku responden.125 

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana santri dalam 

menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh guru tentang materi yang ada di 

dalam buku ta’limul muta’allim, yang dilakukan peneliti yaitu observasi partifasif 

pasif, jadi dalam hal ini peneliti datang di pesantren untuk melihat kegiatan santri, 

akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, peneliti hanya mengikuti 

kajian buku ta’limul muta’allim pada malam kamis, sehingga peneliti melihat 

bahwa kajian tersebut berlangsung di Pesantren Darul Haq Makkaraeng. 

Peneliti melakukan observasi dengan meminta bantuan kepada pimpinan 

pesantren, wakil pimpinan pesantren, guru ta’limul muta’allim, pembina, serta 

santri Pesantren Darul Haq Makkaraeng. Pertama-tama peneliti melihat keadaan 

pesantren dari letak geografis dan sarana prasana yang menunjang pembelajar 

buku ta’limul muta’allim. Setelah itu peneliti mengikuti kegiatan yang 

berlangsung di pondok pesantren seperti belajar buku ta’limul muta’allim dan 

salat berjamaah. Kegiatan tersebut peneliti fokus mengamati bagaimana santri 

dalam berperilaku, berinteraksi dengan guru ataupun sesama teman sebaya. 

Peneliti melakukan observasi sebanyak tujuh kali selama dua bulan waktu 

penelitian di pondok pesantren. Mengikuti kegiatan kajian buku ta’limul 

muta’allim sebanyak empat kali dan salat berjamaah sebanyak tujuh kali. 

Melakukan observasi ketika peneliti mengikuti kajian buku ta’limul muta’allim 

serta observasi mengenai sarana dan prasarana yang ada di pesantren. Selama 

                                                           
125Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 145. 
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observasi peneliti membuat lembar observasi yang ada di lampiran untuk 

memudahkan peneliti, maka dapat disajikan dengan tabel rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pelaksanaan Observasi 

No  Hari/Tanggal Objek Subjek Tempat Keterangan 

1. 
Ahad, 23 Juli 

2023 

Informasih  

buku ta’limul 

muta’allim 

Guru buku 

ta’limul 

muta’allim  

Di kantor 

pesantren 

Observasi 

pertama 

2. 
Selasa, 5  

Desember 

2023  

Membawa 

surat izin 

meneliti 

Guru buku 

ta’limul 

muta’allim 

Di 

Yayasan 

pesantren  

Observasi ke 

dua 

3. 
Jumat, 8 

Desember 

2023 

Diskusi buku 

ta’limul 

muta’allim 

Pimpinan 

dan guru 

buku 

ta’limul 

muta’allim 

Di 

Yayasan 

Pesantren 

Observasi ke 

tiga 

4. 
Rabu, 20 

Desember 

2023 

Mengikuti 

pembelajaran 

bahasa Arab 

Guru 

bahasa 

Arab 

Di mesjid 

pesantren 

Observasi ke 

empat 

5. 
Rabu, 27 

Desember 

2023 

Mengikuti 

kajian buku 

ta’limul 

muta’allim 

Guru dan 

santri 

Di mesjid 

pesantren 

Observasi ke 

lima 

6. 
Rabu, 17 

Januari, 2024 

Mengamati 

kegiatan 

santri 

Santri Di sekitar 

pesantren 

Observasi ke 

enam 
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7. 
Rabu, 31 

Januari, 2024 

Mengikuti 

kajian buku 

ta’limul 

muta’allim 

Guru dan 

santri 

Di mesjid 

pesantren 

Observasi ke 

tujuh 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasih, dalam mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, peneliti dapat menggali hal-hal dari informan yang lebih 

mendalam.126 Menurut Patton teknik wawancara dalam penelitian pendekatan 

kualitatif dibagi menjadi tiga kategori yaitu: pertama, wawancara dengan 

melakukan pembicaraan informal. Kedua, wawancara umum yang terarah. Ketiga, 

wawancara terbuka yang standar.127 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasih yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab kepada responden. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam karena ingin mengesplorasi informasih secara holistic dan jelas dari 

informan.128 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstuktur yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam 

                                                           
126Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.188. 

127Jonathan Sarwana, Metode Penelirian Kualitatif dan Kuantitatif, Cet. 1, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2006), h. 224. 

128Djam’an satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif , h. 130. 
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pengumpulan datanya.129 Wawancara dalam penelitian ini merupakan teknik 

untuk mendapatkan data primer. Dimana peneliti melakukan wawancara 

langsung kepada responden secara bertahap. Wawancara secara bertahap 

dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

Peneliti melakukan wawancara pada narasumber dengan bantuan alat 

wireless microphon, agar suara narasumber jelas. Adapun beberapa narasumber 

yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Pimpinan pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng yang terkait dengan 

desripsi pesantren 

b. Wakil pimpinan pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng yang terkait dengan 

penerapan akhlak santri melalui buku ta’limul muta’allim 

c. Kesantrian pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng yang terkait dengan 

penerapan akhlak santri melalui buku ta’limul muta’allim 

d. Sekertaris sekaligus guru buku ta’limul muta’allim membahas terkait materi 

dan penerapan santri dalam hal akhlak 

e. Enam anak santri Pesantren Darul Haq Makkaraeng membahas tentang 

pembelajaran dan penerapan santri dalam hal akhlak. 

Peneliti melakukan wawancara kepada sepuluh narasumber selama tiga 

hari. Selama wawancara peneliti membuat lembar wawancara yang ada di 

lampiran untuk memudahkan peneliti, maka dapat disajikan dengan tabel rincian 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
129Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 140. 
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Tabel 3.2 

Pelaksanaan Wawancara 

No Hari/tanggal Subjek Tempat Wawancara 

1. 
Ahad, 21 

Januari 2024 

Pimpinan dan 

wakil pimpinan 

Yayasan 

pesantren 

Wawancara 

pertama 

2. 
Kamis, 25 

Januari 2024 

Kesantrian dan 

santri 

Di kantor dan 

mesjid 

pesantren 

Wawancara ke 

dua 

3. 
Senin, 29 

Januari 2024 

Guru buku ta’limul 

muta’allim 

Yayasan 

pesantren 

Wawancara ke 

tiga 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan 

secara langsung kepada subyek penelitian melainkan berupa dokumen.130 Metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Metode dokumentasi 

yang diamati bukanlah benda hidup akan tetapi benda mati.131 Penulis melakukan 

dokumentasi dengan mengunakan catatan, media kamera dan type record untuk 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. 

Penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dan catatan sebagai 

pedoman dokumentasi yaitu: 

a. Sejarah Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

                                                           
130Irwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offised. 

2011), h. 70. 

131Sandu Siyato dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Cet. 1, (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), h.78. 
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b. Dokumen-dokumen pesantren (stuktur organisasi, visi dan misi) 

c. Jumlah guru, santri serta sarana dan prasarana 

d. Foto-foto penelitian. 
 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa memahami metode 

kualitatif, penguasaan teori, dan wawancara terhadap bidang yang ingin diteliti, 

serta kesiapan dan bekal untuk memasuki lapangan.132 Menurut Nasution yang 

dikutip oleh Sugiyoni, menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain untuk menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa, segala sesuatu 

yang belum mempunyai bentuk pasti. Masalah fokus penelitia, prosedur 

penelitian, bahkan hasil yang diharapkan belum dapat ditentukan secara pasti 

dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masihh perlu dikembangkan selama 

penelitian dilakukan. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas tidak 

ada pilihan lain dan hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 

mencapainya.133 

Instrumen penelitian berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan 

penelitian.134 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka yang menjadi 

                                                           
132Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, h. 86. 

133Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 223. 

134Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat 

bantu berupa kamera dan lain-lain. 

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, maksudnya peneliti hanya 

mengamati yang ada di lapangan. Proses penelitian peneliti memiliki tujuan agar 

mendapatkan data yang sesuai dan akurat sehingga peneliti dapat 

mendeskripsikan dan menyimpulkan terkait data-data yang diperoleh. Peneliti 

dalam pengambilan data diketahui oleh pimpinan, guru yang mengajar buku  

ta’limul muta’allim, santri serta para pembina atau guru. 
 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data berkaitan dalam melakukan suatu 

penelitian. Pengolahan data merupakan kegiatan analisis data dengan metode 

dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Analisis dalam penelitian 

merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan 

melakukan analisis data yang  ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam 

memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir. Analisis data adalah 

upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara 

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya 

mencari makna.135 

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat deduktif, yaitu berfikir 

yang umum ke yang khusus. Proses analisis data dalam kualitatif dilakukan secara 

                                                           
135Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadhara, vol. 17, no. 3, (Juni 2018). 
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berkesinambungan yaitu sejak memasuki lapangan sampai selesai di lapangan. 

Peneliti mulai memperhatikan berbagai kelengkapan data yang diperlukan 

berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab.136 Analisis data merupakan 

kegiatan pekerjaan yang amat kritis dalam proses penelitian. Peneliti harus 

cermat dalam menentukan pola analisis yang akan digunakan.137 

Peneliti menggunakan data yang di dapat dari lapangan berupa data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik 

deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menerangkan keadaan yang 

sebenarya terjadi di lapangan untuk dialalisi oleh peneliti. Peneliti akan 

menyusun hasil dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 

doumentasi. Yang telah dipadukan dengan teori kepustakaan pada penelitian ini. 

Data-data tersebut disususn secara sistematis oleh peneliti. 

Dalam analisis data, peneliti menganalisis data dan untuk menganalisis 

data menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif. Miles dan Huberman 

menjelaskan bahwa analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan tiga cara yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.138 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan data untuk menyederhanakan 

data yang diperoleh di lapangan, kegiatan dilakukan secara berkesinambungan 

sejak awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Dalam tahap ini peneliti melakukan 

                                                           
136Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri dan Karaktersebagai Metodologi”, Jurnal Pendidikan, vol. 

9, no.1, (2021). 

137Punaji Setyusari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Prenada 
Media Grup, 2010), h. 189 

138Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 100-101 
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proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian, dan data yang tidak sesuai dengan fokus dibuang, sehingga lebih 

mudah untuk menganalisis data. 

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang 

diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh sering 

dijumpai dengan data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Oleh 

karena itu peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak 

perlu. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data akan 

tetapi memastikan data yang diolah merupakan data yang terkait dengan 

penelitian. 

2. Penyajian Data  

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk seperti uraian, tabel, grafik dan sebagainya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman mengatakan 

bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasih tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan 

menyajikan sekumpulan informasih yang tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang 

diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif sehingga 

memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.  

Pada tahap ini peneliti berupaya mengkalisifikasikan dan menyajikan data 

sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap 
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sub pokok permasalahan.139 Adanya penyajian data maka peneliti sangat mudah 

untuk memahami apa yang terjadi sehingga adapat merencanakan kerja 

selanjutnya. 

3.  Menarik Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan pada waktu 

pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah di lapangan.  kesimpulan 

awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.   

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masihh remang-remang atau bahkan gelap, 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas kesimpulan tersebut dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori. 
 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan anatara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. penelitian 

ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Peningkatan keabsahan 

                                                           
139Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 122 
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data, peneliti dapat melakukan cek dan ricek serta croscek pada prosedur 

penelitian yang sudah ditempuh, serta mentelaah terhadap subtansi penelitian. 

Keabsahan penelitian kualitatif tergantung pada kepercayaan akan kredibilitas, 

transferabilitas, dependebelitas dan comformabilitas.140 Untuk mendapatkan 

mana data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

hasil penelitian dengan cara: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masihh dianggap 

sebagai orang asing, dicurigai sehingga informasih yang diberikan atau diterima 

belum lengkap dan masihh banyak lagi hal yang dirahasiakan. Adanya 

perpanjangan pengamatan ini, maka hubungan peneliti dengan informan akan 

semakin terbentuk  (rapport), akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga 

informan tidak ada lagi informasih yang disembunyikan. Dalam perpanjangan 

pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara 

melakukan pengamatan atau keikutsertaan peneliti apakah data  yang diterima 

sebelumnya sudah benar atau tidak ketika dicek kembali di lapangan.  

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetepi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai.141 Dalam perpanjangan lapangan peneliti ikut serta 

                                                           
140Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 100 

141Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 327. 
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dalam kegiatan santri seperti mengikuti kajian buku ta’limul muta’allim serta 

salat berjamaah sehingga data yang diperoleh bener-benar valid.  

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan pengamatan, berarti peneliti mencari secara 

konsisten dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis yang 

konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. 

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal secara rinci. Dengan kata lain, jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman.142  

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan bentuk pengecekan 

kembali, apa data yang diperoleh benar atau tidak, melakukan pengamatan 

tersebut dengan terus menerus. Dengan melakukan membaca berbagai referensi 

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan penelitian, 

sehingga wawasan peneliti semakin luas dan tajam. 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan 

waktu. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, 

metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Adapun jenis 

triangulasi yaitu, pertama, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kedua, 

triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara melakukan teknik tersebut 

                                                           
142Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 29. 
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menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga 

didapatkan kepastian dan kebenaran datanya. Ketiga, triangulasi waktu 

digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara menguji dan 

mengecek data, dapat dilakukan dengan menggunakan waktu tertentu melalui 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.143 

Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data  dengan melakukan 

pengamatan lapangan yang dilakukan dengan cara memusatkan perhatian secara 

bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian. 

 

  

                                                           

143Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian 
Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat,  vol. 12, no. 3, 
(2020).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 
 

A. Profil Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

1. Sejarah Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng kelahirannya diawali dengan 

serangkaian perjalanan dakwah Ustad Muhammad Natsir. yang lebih akrab 

disapa Abi, ulama muda kharismatik yang kemudian menjadi pendiri lembaga ini 

yang sampai sekarang Pesantren Darul Haq Makkaraeng berada di jalan poros 

kariango Dusun tenrigangkae, kecamatan mandai, kabupaten maros, provinsi 

Sulawesi selatan  

Berawal dari majelis taklim rutin yang dibentuk oleh Ustad. Muh. Natsir di 

Desa Tenrigangkae yang pada saat itu warga sangat antusias mengikuti mejelis 

taklim. Kemudian pada tahun 2009, ustad. Muh. Natsir dan beberapa pengurus 

majelis taklim berinisiatif mendirikan yayasan dan Alhamdulillah atas doa restu 

serta dukungan dari para kerabat, guru dan tokoh masyakat sehingga 

dipenghujung tahun tepatnya 31 Desember 2009 terbentuklah yayasan amal 

islam kariango. 

Pada tahun 2011, pengurus membentuk naungan yayasan amal islam 

kariango yaitu panti asuhan dan pembinaan muallaf di rumah salah satu anggota 

majelis taklim yang bernama Ibu Nuhayati. Pada awal dibentuknya panti asuhan 

ini, santri pertama binaan ialah mereka merupakan muallaf yang berjumalah 11 

orang yang didatangkan oleh salah satu donatur yang sampai saat ini tidak ingin 

disebutkan namanya.   
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Seiring berjalannya waktu, gedung asrama mengalami perkembangan 

yang signifikan ditambah dengan kegiatan-kegiatan panti asuhan dan pembinaan 

muallaf. Hal tersebut semakin menarik perhatian masyarakat, maka santri di 

panti asuhan ini semakin bertambah, ada yang datang dari daerah bahkan dari 

luar daerah.  

Melihat semakin banyaknya binaan santri, maka para pengurus membuka 

Madrasah Ibtidaiyyah (MI) agar para santri mendapatkan pendidikan formal, 

kemudian disusul dengan pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTS), termasuk di 

dalamnya adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Darul Haq Makkaraeng 

Berkat restu, dukungan keluarga, doa para guru Abi Natsir, Allah telah 

mengirim orang-orang yang berpartisipasi membangun Gedung tersebut hingga 

Panti. Madrasah, pesantren bisa di tempati untuk belajar. Alhamdulillah begitu 

juga dengan sejak berdirinya pondok Pesantren Darul Haq Makakraeng mulai dari 

tahun 2021 sampai sekarang santri tahfidz Darul Haq terus bertambah. Santri 

Tahfidz Pesantren Darul Haq Makakraeng Mereka banyak berasal dari wilayah 

Maros dan sekitarnya dan dari luar kota pun mulai dikenal lewat melalui media 

sosial.  

Santri Thafidz untuk yang usia tingkat SD sering kami sebut dengan santri 

tahfidz shigor dan untuk santri usia jenjang SMP kami sebut dengan santri Tahfidz 

kibar. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini santri Tahfidz Darul Haq 

Makakraeng hafalannya bervariatif ada beberapa anak yang jumlah hafalan sudah 

selesai menghafal 30 juz, ada juga yang dapat 26 juz dan yang lainnya banyak yg 

hafalannya sekitar belasan juz. 
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2. Profil Lembaga Pondok Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

a. Identitas Lembaga Pendidikan Al Qur'an      

Nama Lembaga : Darul Haq Makkaraeng    

Jenis Lembaga : Pesantren      

Tahun Berdiri : 2021   

Naungan : Yayasan Amal Islam Kariango    

b. Lokasi Lembaga Pendidikan Al Qur'an  

Alamat : Jalan Poros Kariango    

Desa/Kelurahan : Tenrigangkae 

Kecamatan : Mandai     

Kabupaten/Kota : Maros      

Provinsi : Sulawesi Selatan     

Kode Pos : 90552      

Nomor TeleponLembaga : 0858 25528894      

c. Identitas Kepala/Pimpinan        

Nama Lengkap :Muh. Natsir, S.Pd 

Jenis Kelamin : Laki-Laki      

NIK/No. KTP : 7309011607710002 

Pendidikan Formal Terakhir : S1 

Lama Pendidikan Pesantren : Lebih dari 15 Tahun  

Nomor Telepon/HP :0821 9251 3997  

Kewarganegaraan  : Warga Negara Indonesia  

d. Data Rekening Bank dan NPWP Lembaga 

Nomor Rekening : 496801002888531  



92 
 

 
 

Atas Nama : Yayasan Amal Islam Kariango   

Nama Bank : BRI 

NPWP : 02.855.545.6-809.000 

3. Visi, Misi dan Tujuan Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Dalam mewujudkan santri yang baik maka diperlukan tujuan, untuk 

mencapai sistem yang diinginkan. Akan tetapi jika hanya memiliki tujuan saja 

tanpa memiliki visi dan misi. Visi dan misi merupakan jalan untuk mencapai 

sebuah tujuan, adapun visi, misi dan tujuan pesantren Darul Haq Makkaraeng 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadikan santri pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Darul Haq 

Makkaraeng sebagai pengembang Al Qur’an dan penyenang hati orang tua dengan 

kebaikan akhlaknya. 

b. Misi 

Mengupayakan santri memiliki kepribadian yang islami, baik pola fikir 

(aqliyah islamiyah) maupun pola perilaku (nafsiyah aqliyah) sehingga santri 

memahami dan mampu melaksanakan amar makruf nahi mungkar. 

c. Tujuan 

1) Menjadi lembaga pendidikan profesional, unggul, terpercaya, dan dicintai 

ummat. 

2) membentuk generasi berkarakter yang islami yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual yang membanggakan. 

3) Membangun silaturahim dan komunikasi yang islami dan berdaya guna 

4) Bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan 
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5) Tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

ummat. 

6) Mencapai generasi qurani yang profesional dalam ilmu pengetahuan.144 

4. Struktur Pengurusan Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Struktur pengurusan merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki 

disebuah lembaga khususnya di pesantren. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah program kinerja yang dirancang oleh pesantren. Dengan adanya 

struktur pengurusan, masihng-masihng memiliki pembagian kerja yang jelas. 

Struktur pengurus terdapat pada lampiran 5 halaman 155. 

5. Data Guru dan Santri Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

a. Data Guru 

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh dan panutan bagi santri 

dan lingkungannnya. Guru harus menjadi standar kualitas pribadi tertentu, 

sehingga memiliki tanggung jawab, beribawah, mandiri dan disiplin dalam 

melaksanakan tugas profesinya. Tanggung jawab guru harus mengetahui serta 

memahami nilai norma, moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat 

sesuai dengan nilai dan norma. Adapun data guru di Pesantren Darul Haq 

Makkaraeng terdapat pada lampiran 6 halaman 156. 

b. Data Santri 

Santri merupakan suatu komponen dalam pesantren yang berusaha 

mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas, sesuai dengan kaidah Islam. Adapun data-data santri, terdapat 

pada lampiran 6 halaman 157-158. 

                                                           
144Arsip Pesantren Darul Haq Makkaraeng, 2023. 
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6. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor terpenting 

untuk menunjang keberhasilan dalam proses pendidikan. Secara umum sarana 

prasarana di pesantren belum memadai, adapun sarana prasarana pesantren 

terdapat pada lampiran 7 halaman 159. 
 

B. Perencanaan Media Dakwah Buku Ta’limul Muta’allim dalam Pembinaan 

Akhlak Santri di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros 

Perencanaan merupakan suatu point penting dari aktivitas manajerial, 

karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas, akan tetapi masihh 

membutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan merupakan keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang 

akan datang untuk mencapai tujuan.145 Perencanaan merupakan suatu langkah 

utama bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar 

memperoleh hasil yang baik. Menurut Robbins dan Coulter yang dikutip oleh 

Ernie Tisnawati mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai 

dari penetapan tujuan, menentukan strategi, serta merumuskan sistem 

perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan 

seluruh pekerjaan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.146 Ada beberapa 

tahap-tahap perencanaan yaitu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat 

ini, strategi, mengindentifikasi kemudahan dan hambatan. Adapun perencanaan 

                                                           

145Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran, (Malang: 
UIN Maliki Press, 2010), h. 1. 

146Ernie Trisnawati dan Kurniawan Sule, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Prenadamedia, 
2019), h. 90.  
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media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak santri di 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti, sebagai berikut: 

1. Tujuan Perencanaan Buku Ta’limul Muta’allim 

Tujuan perencanaan buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak 

santri berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh ustadz Muhammad Natsir, S.Pd. selaku pimpinan 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng: 
“tujuan adanya pembelajaran buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 
akhlak santri yaitu agar santri memahami apa itu akhlakul karimah, bukan 
hanya fokus dihafala al-Qur’an saja akan tetapi harus ditanamkan moral dan 
etika, sehingga setelah santri keluar dari pondok bisa diaplikasikan di 
lingkungannya masihng-masihng”.147 

Pemaparan ustadz Muhammad Natsir tidak jauh berbeda dengan apa yang 

disampaikan oleh ustadz Hendrawan  selaku wakil pimpinan pesantren: 
tujuan ta’limul muta’allim, untuk memberi pemahaman seberapa besar 
peran akhlak dalam mencari ilmu, karena ilmu yang bermanfaat terdapat 
pada cara belajar dan adab yang baik dan benar. Membentuk kepribadian 
santri yang beradab dalam menuntut ilmu untuk menghasilkan ilmu yang 
bermanfaat untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Santri dapat 
berinteraksi dengan cara sopan, baik dengan gurunya maupun 
masyarakat”.148  

Dari penjelasan hasil wawancara dengan ustadz Muhammad Natsir dan 

ustadz Hendrawan di atas peneliti berasumsi bahwa tujuan adanya pembinaan 

akhlak melalui buku ta’limul muta’allim agar santri memiliki akhlak yang baik. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang santri mayoritas dikenal selain ilmu 

                                                           
147Muhammad Natsir (52 Tahun), Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari 

2024. 

148Hendrawan (24 tahun), Wakil Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari, 
2024. 
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agamanya yang tinggi, santri juga dikenal sebagai santri yang memiliki sopan dan 

santun.  

Secara umum alasan diadakan pembinaan akhlak melalui buku ta’limul 

muta’allim ialah sebagaiman yang dikatakan oleh ustadz Faisal Idris, selaku wakil 

kesantrian: 
“tujuan pembelajaran ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak santri 
yaitu agar santri dapat berperilaku yang baik yang terdapat di dalam buku 
ta’limul muta’allim, sehingga harapan dan cita-cita santri dapat terwujud 
dari ilmu yang didapatkan”.149 

Pernyataan di atas diperkut oleh ustadz Andriadi Nappa, S.Pd., selaku guru 

ta’limul muta’allim: 
“tujuan diadakan pembinaan akhlak melalui buku ta’limul muta’allim 
karena nilai-nilai yang terdapat dalam buku tersebut sejalan dengan tujuan 
dari Pesantren Darul Haq Makkaraeng, agar tujuan yang sudah kami 
tetapkan bisa terealisasikan dengan baik”.150  

Pendapat kedua informan di atas peneliti mengambil kesimpulan tujuan 

diadakan buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak yaitu untuk 

mewujudkan tujuan Pesantren Darul Haq Makkaraeng, yakni “membentuk 

generasi berkarakter yang islami yang memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual yang membanggakan”. 

2. Merumuskan Keadaan 

Setelah membuat tujuan dari perencanaan diadakan media buku ta’limul 

muta’allim dalam pembinaan akhlak santri, maka Pesantren Darul Haq 

Makkaraeng melihat keadaan akhlak santri untuk melakukan perencanaan 

                                                           
149Faisal Idris (26 Tahun),  Kesantrian, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

150Andriadi Nappa (28 tahun), Guru ta’limul muta’allim/Sekertaris Pesantren, 
Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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selanjutnya. Adapun keadaan akhlak santri berdasarkan hasil wawancara yang 

diperoleh di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz Hendrawan: 
“santri ketika baru masuk pesantren, kami melihat bahwa ada santri yang 
memang besicnya mencerminkan anak pesantren karena sudah memiliki 
akhlak, akan tetapi ada juga sebagian santri yang memang akhlaknya itu 
kurang sehingga kami mengajarkan buku ta’limul muta’allim, karena buku 
tersebut lebih mudah dipahami oleh santri”.151 

Hal serupa juga disampaikan oleh ustad Andriadi Nappa, S. Pd., bahwa: 
“santri yang baru masuk pesantren akhlaknya sangat kurang, baik terhadap 
orang tua dan guru. Kebiasaan yang didapatkan di luar pesantren mereka 
masukkan ketika berada di pesantren seperti berbicara kotor”.152 

Ungkapan ustadz Hedrawan dan ustadz Andriadi Nappa diperkuat oleh 

ustadz Muhammad Natsir: 
“kami melihat bahwa santri yang baru masuk pesantren ada sebagian yang 
berakhlak baik akan tetapi lebih banyak yang akhlaknya masihh kurang, 
oleh karena itu kami sangat berperang penting dalam memperbaiki akhlak 
santri. Maka kami membuat perencanaan dalam pembinaan akhlak melalui 
buku ta’limul muta’allim, karena buku tersebut manfaatnya sangat banyak 
dan sangat mudah dipahami oleh santri dan guru mudah menjelaskan 
materi-materi yang terdapat dalam buku”.153 

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan di lapangan bahwa keadaan santri ketika awal masuk 

pesantren, sebagaian santri berakhlak baik akan tetapi lebih banyak yang 

akhlaknya kurang baik diakibatkan pergaulan di luar. Oleh karena itu Pesantren 

Darul Haq Makkaraeng membuat perencanaan pembinaan akhlak melalui buku 

ta’limul muta’allim karena buku tersebut sangat mudah dipahami oleh santri. 

 

                                                           
151Hendrawan (24 tahun), Wakil Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari, 

2024. 

152Andriadi Nappa (28 tahun), Guru ta’limul muta’allim/Sekertaris Pesantren, 
Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 

153Muhammad Natsir (52 Tahun), Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari 
2024. 
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3. Strategi 

Langakah selanjutnya setelah membuat tujuan dan murumuskan keadaan 

maka sangat diperlukan strategi atau metode, agar perencannan yang dibuat 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun metode yang 

digunakan berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh ustadz Andriadi 

Nappa, bahwa: 

“metode yang guru gunakan dalam perencanaan media buku ta’limul 
muta’allim dalam pembinaan akhlak santri, yaitu metode ceramah, karena 
metode tersebut cukup mudah pelaksanaanya, akan tetapi dalam 
penyampainya materi, guru harus memberi contoh kisah yang cocok dengan 
materi yang guru sampaikan, seperti kisah Nabi, sahabat dan para pejuang 
Islam. Sehingga dari kisah tersebut santri dapat termotivasi agar dapat 
mengikuti jejek-jejak orang terdahulu. Setiap pembelajaran buku ta’limul 
muta’allim saya sebagai guru ta’limul muta’allim selalu memberi nasihat 
kepada santri agar mengikuti semua peraturan-peraturan yang pesantren 
tetapkan terutama dalam hal akhlak, karena peraturan tersebut untuk 
kebaikan santri”.154 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti melihat di lapangan bahwa 

metode yang digunakan dalam pemberian materi yaitu metode ceramah yaitu 

guru membacakan materi terlebih dahulu kemudian dijelaskan. Dalam penjelasan 

guru memberikan kisah-kisah, nasihat serta motivasi. Hal tersebut bisa dilihat 

pada lampiran 11 halaman 176.  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan media buku 

ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Andriadi 

Nappa: 

“faktor pendukang dalam perencanaa yaitu adanya ketersediaan prasarana 
seperti mesjid yang digunakan untuk belajar, meja belajar, papan tulis dan 

                                                           
154Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 



99 
 

 
 

sebagainya. Sedangkan kendalanya yang dihadapi yaitu dalam hal waktu 
untuk mengulang pelajaran sebelumnya, karena pembelajaran ta’limul 
muta’allim sangat singkat mulai setelah salat magrib sampai salat isya. Maka 
kami tidak sempat mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya”.155 

Kendala yang didapat di lapangan terdapat solusi dalam menghadapi 

kendala tersebut, sebagaimana yang disampaikan guru ta’limul muta’allim yaitu 

ustadz Andriadi Nappa bahwa: 

“solusi dalam kendala tersebut setelah salat isya kami melanjutkan 
pembelajaran dengan tujuan untuk mengulang-ulang pembelajaran 
sebelumnya, agar materi dakwah yang terdapat dalam buku ta’limul 
muta’allim santri tidak melupakan materi dan santri mudah 
menerapkannya”.156 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa faktor 

pendukung dalam perencanaan yaitu ketersediaannya sarana prasarana yang 

cukup memadai. Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi yaitu 

tidak adanya pengulangan materi sebelumnya dikarenakan waktu belajar yang 

singkat. Adapun solusi dari kendala yaitu menambah waktu pembelajaran setelah 

salat isya dengan tujuan mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya. 

Tabel 4.1 

Matrik perencanaan 

No Perencanaan Hasil Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan Membentuk generasi berkarakter yang islami 

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional 

dan spiritual yang membanggakan. 

2. Merumuskan keadaan Awal santri masuk pesantren, sebagaian santri 

berakhlak baik akan tetapi lebih banyak yang 

                                                           
155Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 

156Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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akhlaknya kurang baik diakibatkan pergaulan di 

luar. Sehingga dengan adanya buku ta’limul 

muta’allim pesantren mengharapkan santri 

berpedoman sesuai dengan buku tersebut. 

3. Metode  Metode ceramah 

4. Pendukung  Ketersediaan sarana dan prasarana 

5. Penghambat  Kurangnya ketersedian waktu dalam pemberian 

materi, sehingga tidak ada waktu untuk 

mengulang meteri sebelumnya. 

6 Solusi  Menambah waktu pemberian materi ta’limul 

muta’allim 
 
 

C. Isi Buku Ta’limul Mutaallim dalam Pembinaan Akhlak Santri 

Materi atau pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam buku ta’limul 

muta’allim   terdapat 13 pasal, pesan-pesan dakwah tersebuat akan dipaparkan 

sebagai berikut:  

1. Pasal 1: Hakikat Ilmu, Fikih dan Keutamaannya 

Rasulullah saw. Bersabda 

...)رَوَاه ِ ابِْنِ  مَاجَه(.157 سْلمَِةِ  سْلمِِ  وَِ م  لِ  م   ... طَلبَِ  الْعِلْمِِ فرَِيْضَة ِ عَلىَ ك 
Artinya:  

Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. (HR. Ibnu 
Majah).  

Ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari 

semua ilmu. Akan tetapi yang diwajibkan atasnya adalah mencari ilmu yang 

                                                           
157Rustina N, Hadis Kewajiban Menuntut Ilmu dan Menyampaikannya dalam Buku Siswa 

Al-Qu’ran Hadis Madrasah Aliyah di Kota Ambon, (Ambon: LP2M IAIN , 2019), H. 100 
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paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai 

seorang muslim, seperti ilmu tauhid, akhlak dan fikih. Amalan yang paling utama 

adalah menjaga dari kesia-siaan dan kerusakan.158 

Ilmu memiliki keutamaan karena dapat menjadi perantara kepada 

kebaikan dan ketakwaan. Dengan ketakwaan, manusia memperoleh kedudukan 

yang luhur di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh syair Muhammad bin Al-Hasan rahimahumallah.  
Belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya, juga kelebihan dan 
tanda bagi setiap yang terpuji. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu, 
dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah fikih karena 
fikih pembimbing yang terbaik, menuju kebaikan dan takwa, serta ilmu yang 
paling lurus untuk dipelajari. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan 
yang lurus, ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua 
kesulitan. Oleh karena itu seorang fakih yang wara’ lebih berat bagi setan 
yang menggoda dari pada seribu ahli ibadah tetapi bodoh. 159 

Ilmu adalah sarana untuk mengetahui segala hal seperti: kesombongan, 

tawadhu’, keramahan, menjaga kesucian diri, berlebih-lebihan, bakhil dan 

sebagainya. Demikian pula seluruh akhlak seperti kemurahan hati, kikir, penakut 

dan keberanian. Ilmu adalah suatu sifat yang apabila dimiliki oleh seorang maka 

dengannya menjadi jelas suatu perkataan sebagaimana mestinya. Sedangkan fikih 

adalah mengetahui ilmu secara mendalam disertai dengan pemecahan 

masalahnya. 

Abu Hanifah berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang 

berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Ilmu tiada lain untuk 

                                                           
158Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
15-16.  

159Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
20. 
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diamalkan dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan dunia untuk 

meraih kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu, sudah selayaknya manusia untuk 

tidak melalaikan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan merugikannya 

bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hendaknya manusia mengambil apa yang 

bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi dari hal-hal yang merugikan. 160 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa diwajibkan bagi setiap muslim 

untuk menuntut ilmu dan ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu 

tauhid, akhlak dan fikih. Amalan yang paling utama adalah menjaga dari kesia-

siaan dan kerusakan dalam menuntut ilmu. 

2. Pasal 2: Niat dalam Mencari Ilmu 

Waktu mempelajari ilmu harus disertai dengan niat, karena niat 

merupakan pokok dari semua perbuatan berdasarkan sabda Nabi saw.  

ؤْمِنيِْنَِ أمَِيْرِِ عَنِْ مَرَبْنِِ حَفْصِ  أبَيِِْ الْم   اللِِ رَس وْلَِ سَمِعْتِ : قلََِ عَنْه ِ رَضِياَلِل ِ الْخَط ابِِ ع 
: إنَ مَا الْأعَْمَالِ  باِ لن ياَتِِ... )رواه البخار و مسلم(.161  صَلىَ الل ِ عَليَْهِِ وَسَل مَِ يَق وْلِ 

Artinya: 
Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khattab ra. Berkata, aku mendengar 
Rasulullah saw. Bersabda, “sesungguhnya segala amal perbuatan itu disertai 
niatnya… (HR. Bukhari dan Muslim). 

Seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu harus meniatkan untuk 

mencari keridaan Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan 

dari individu maupun orang-orang yang bodoh, menghidupkan agama, dan 

melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam harus dilakukan dengan ilmu 

                                                           
160Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
26-27 

161Imam An-Nawawi, Terjemah Hadis Arba’in An-Nawawiyah, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya 
Umat, 2008), h. 6 



103 
 

 
 

dan tidak sah kezuhudan dan ketakwaan yang didasari oleh kebodohan. Dalam 

menuntut ilmu, hendaknya meniatkan untuk bersyukur atas kenikmatan berupa 

akal pikiran dan kesehatan badan, jangan meniatkannya untuk mencari 

kedudukan dihadapan manusia, mencari harta duniawi atau kemuliaan disisi 

penguasa dan sebagainya.162 

Muhammad bin Al-Hasan rahmatullahi ‘alaihima berkata, “seandainya 

seluruh manusia menjadi budakku niscaya aku akan memerdekakan mereka dan 

aku berlepas dari perwalian mereka”. Hal itu kerana barang siapa yang telah 

merasakan kelezatan ilmu dan amal, maka dia hampir tidak menginginkan apa 

yang ada di sisi manusia. Asy-Syaikh Al-Imam yang mulia Al-Ustadz Qiwamuddin 

Hammad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shaffar Al-Anshari mendiktekan kepada 

kami sebuah syair milik Abu Hanifa, “barang siapa mencari ilmu untuk kehidupan 

akhirat, maka dia telah memperoleh karunia kebenaran. Duhai betapa rugi orang-

orang yang mencarinya dengan tujuan mencari keutamaan dari para hamba”.163 

Seorang ahli ilmu hendaknya tidak merendahkan martabatnya dengan 

sifat tamak yang dilarang. Hendaknya menjauhi hal-hal yang menjadikan ilmu dan 

pemiliknya menjadi hina. Seorang penuntut ilmu harus bersikap tawadhu. Sikap 

                                                           
162Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
30-32. 

163Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
34.  
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tawadhu merupakan pertengahan antara sikap sombong dan rendah diri. 

Demikian pula sikap iffah (menjaga kehormatan diri).164 

Penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa segala 

perbuatan yang ingin dilakukan maka harus disertai dengan niat. Karena dengan 

adanya niat seorang akan menuju sesuai apa yang diniatkan. Bagi seorang 

penuntut ilmu dalam mencari ilmu harus meniatkan untuk mencari keridaan 

Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari individu 

maupun orang-orang yang bodoh, menghidupkan agama, dan melanggengkan 

Islam. 

3. Pasal 3: Memilih Ilmu, Guru, Teman dan Ketekunan 

Seorang penuntut ilmu hendaknya memilih yang terbaik dari setiap ilmu 

dan apa yang dibutuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini, kemudian apa 

yang dibutuhkan pada saat yang akan datang. Seorang penuntut ilmu hendaknya 

mendahulukan ilmu tauhid, ma’rifat dan mengenal Allah dengan dalil. Sebab 

keimanan orang yang taklid meskipun menurut kami sudah sah akan tetapi dia 

berdosa karena tidak mencari dalil.165 

Dalam memilih guru, hendaknya memilih orang yang paling wara’ dan tua 

usianya, sebagaimana Abu Hanifah setelah merenungkan dan 

mempertimbangkan akhirnya memilih Hammad bin Sulaiman. Dia berkata, “aku 

mengenalinya sebagai seorang syekh yang berwibawah, santun dan penyabar 

                                                           
164Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
36. 

165Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
40. 
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dalam berbagai perkara, dan aku terus belajar kepada Hammad bin Sulaiman 

hingga aku makin berkembang”. 166 

Ja’far ash-Shadiq berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “musyawarahkan 

urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah”. Menuntut ilmu 

merupakan perkara yang paling luhur dan paling sulit, sehingga meminta 

pertimbangan orang lain di dalamnya lebih urgen dan lebih wajib. Al-Hakim 

berkata. “jika engkau pergi ke Bukhara janganlah tergesa-gesa untuk mendatangi 

banyak guru, akan tetapi tinggallah selama dua bulan agar engkau bisa 

mempertimbangkan dan memilih seorang guru. Sebab, jika engkau mendatangi 

seorang ahli ilmu dan langsung belajar kepadanya bisa jadi pelajarannya tidak 

menarik bagimu, lalu engkau meninggalkanya dan mencari guru yang lain, 

sehingga belajarmu tidak mendapat berkah. Oleh karena itu renungkanlah selama 

dua bulan dalam memilih guru. Mintalah pertimbangan dari orang lain sehingga 

engkau tidak meninggalkan guru tersebut dan berpaling darinya, serta tetap 

tekun dalam belajar di sisinya agar belajarmu menjadi berkah agar memperoleh 

banyak manfaat dari ilmu”.167 

Seorang penuntut ilmu hendaknya teguh dan sabar ketika belajar kepada 

seorang guru dan mempelajari kitab sehingga tidak meninggalkannya sebelum 

tamat. Hendaknya teguh dan sabar mempelajari bidang ilmu tertentu sehingga 

tidak meyibukka dengan bidang ilmu lainnya sebelum ahli dalam bidang ilmu 

                                                           
166Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
42. 

167Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
46-47. 



106 
 

 
 

pertama. Sebab hal tersebut dapat mengacaukan urusan, menyibukkan hati, 

mensia-siakan waktu dan menyakiti hati sang guru. Ali bin Abu Thalib 

menyampaikan dalam syairnya, “ingatlah bahwa ilmu tidak akan diperoleh 

kecuali dengan enam hal, yaitu kecerdasan, semangat, sabar, bekal yang cukup, 

bimbingan guru dan panjangnya waktu.168  

Dalam memilih teman, hendaknya memilih teman yang tekun, wara’, 

memiliki perangai yang lurus dan mudah memahami. Hendaknya menghindari 

teman yang malas, suka mensia-siakan waktu, banya bicara tanpa manfaat, 

pembuat kerusakan dan suka memfitnah. Dalam sebuah syair, “jangan berteman 

dengan pemalas dalam segala hal, betapa banyak orang salih menjadi rusak 

karena kerusakan temannya. Menularnya kebodohan orang cerdik kepada orang 

yang cerdas begitu cepat, bagaikan bara api jika diletakkan di dalam abu maka ia 

akan padam. 169 

Penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan di atas, seorang 

penuntut ilmu hendaknya mendahulukan ilmu tauhid, ma’rifat dan mengenal 

Allah dengan dalil. Dalam memilih guru, hendaknya memilih orang yang paling 

wara’ dan tua usianya, berwibawah, santun dan penyabar dalam berbagai 

perkara. Seorang penuntut ilmu hendaknya tinggallah selama dua bulan agar bisa 

mempertimbangkan dan memilih seorang guru. Dalam memilih teman, 

hendaknya memilih teman yang tekun, wara’, memiliki perangai yang lurus dan 

                                                           
168Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
48. 

169Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
50-52. 
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mudah memahami serta menghindari teman yang malas, suka mensia-siakan 

waktu, banya bicara tanpa manfaat, pembuat kerusakan dan suka memfitnah. 

4. Pasal 4: Penghormatan Terhadap Ilmu dan Guru 

Seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tak dapat meraih 

manfaat dari ilmu, kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, serta 

memuliakan dan menghormati guru. Ada yang mengatakan, orang yang berhasil 

dalam menuntut ilmu, karena mereka sangat menghormati serta memuliakan 

ilmu dan gurunya. Dan orang yang gagal dalam menuntut ilmu karena mereka 

enggan menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya.170 

Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati guru. 

Ali berkata, “aku menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau 

hanya satu huruf. Terserah kepadanya, jika mau dia akan menjual hamba 

sahayanya, dan jika mau dia tetap memilikinya”. Dalam sebuah sayair, “tidak ada 

hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru, hak tersebut harus dijaga 

setiap muslim. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar, walau 

hanya satu huruf  diberi hadiah seribu dirham sebagai tanda hormat padanya”. 

Orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam urusan agama, 

maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. 

Salah satu bentuk penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di 

depannya, tidak menempati tempat duduknya, tidak mendahului pembicaraan di 

sisinya kecuali dengan seizinnya, tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak 

bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan jenuh, memperhatikan waktu yang 
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tepat dan tidak mengetuk pintunya agar segera keluar tetapi hendaknya 

menunggu sampai sang guru keluar. Seorang penuntut ilmu hendaknya mencari 

keridaan gurunya, menjauhi kemurkaannya serta menjalankan perintahnya 

selama tidak melanggar larangan Allah.171 

Barang siapa yang menyakiti gurunya maka ia akan terhalang dari 

mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali 

hanya sedikit. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah 

menghormati kitab. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memegang 

sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Asy-Syekh Al-Imam Syamsul A’immah 

As-sarkhasi pernah mengalami sakit diare, pada suatu malam saat itu dia sedang 

mengulang-ulang pelajaran. Dia berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali, 

karena setiap kali dia akan mengulang pelajarannya dia berwudu terlebih dahulu. 

Hal ini karena ilmu adalah cahaya, wudu juga cahaya, maka cahaya ilmu akan 

semakin berkilau dengan wudu.172 

Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menulis dengan 

tulisan yang jelas, tidak menulisnya terlalu kecil sehingga sulit dibaca, serta tidak 

membuat catatan pinggir kecuali jika diperlukan. Abu Hanifah pernah melihat 

seorang penulis yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas lalu beliau 

menegurnya, “jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika engkau sudah tua 

pasti akan menyesal. Dan jika engkau meninggal engkau akan dimaki oleh orang 

                                                           
171Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
56-59. 

172Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
64-66 



109 
 

 
 

yang melihat tulisanmu”. Maksudnya, jika usiamu sudah senja lalu ketajaman 

pandanganmu melemah, engkau akan menyesali tindakanmu itu. 173 

Seorang penuntut ilmu tidak memilih sendiri jenis ilmu yang akan dia 

pelajari, akan tetapi menyerahkan urusannya kepada sang guru. Hal ini karena 

sang guru telah mendapatkan pengalaman dalam ilmu tersebut. Sehingga dia 

lebih mengetahui mana ilmu yang cocok dengan watak dan kecendrungan setiap 

muridnya. Seorang penuntut ilmu harus menjauhi akhlak yang tercela apalagi 

sikap takabur karena sikap takabur ilmu tidak akan diperoleh.174 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa, bentuk penghormatan terhadap 

ilmu adalah menghormati kitab, menulis dengan tulisan yang jelas, tidak 

menulisnya terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Sedangkan salah satu bentuk 

penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak 

menempati tempat duduknya, tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali 

dengan seizinnya, tidak banyak berbicara di hadapannya. 

5. Pasal 5: Kesungguhan, Ketekunan, dan Cita-Cita  

Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, rajin, dan tekun. Hal ini 

diisyaratkan oleh firman Allah di dalam al-Quran: “hai Yahya, ambilah al-kitab 

(taurat) itu dengan sungguh-sungguh”. QS. Maryam/19: 12. Firman Allah yang 

artinya, “Dan orang-orang yang bermujahada untuk (mencari keridaan) kami, 

benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami”. QS. al-
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Ankabut/29: 69. Barang siapa mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka 

dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa terus-menerus mengetuk pintu 

maka dia akan bisa memasuki rumah. Dalam mempelajari dan mendalami ilmu 

memerlukan kesungguhan dari tiga pihak, yaitu: murid, guru dan ayah dari si 

murid jika dia masihh hidup. 175 

Barang siapa mengurangi tidurnya di malam hari, sebenarnya dia telah 

menggembirakan hatinya di siang hari. Maka dari itu penuntut ilmu harus tekun 

belajar dan mengulangi pelajarannya di awal dan akhir malam. Sebab waktu di 

antara magrib dan isya serta waktu sahur merupakan saat-saat yang diberkahi. 

Modal utama dalam meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan cita-cita yang 

tinggi. Sehingga orang yang cita-citanya menghafalkan seluruh kitab, asalkan hal 

tersebut disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, maka hasil yang terlihat 

adalah dia berhasil menghafalkan sebagian besarnya atau separuhnya.176 

Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, “jika kamu merasa bodoh, 

hilangkan kebodohanmu dengan ketekunan, jauhilah kemalasan karena ia 

sumber kesialan dan kerugian yang besar. Sikap malas muncul karena kurangnya 

memperhatikan kedudukan dan kekuatan ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan 

meninggalkan subutan yang baik dan ia akan abadi meskipun orangnya telah 

meninggal dunia, karena ilmu yang bermanfaat bersifat abadi. 
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Syaikhul Islam Burhanuddin dengan bunyi syair, “kedudukan ilmu adalah 

yang tertinggi di antara tingkatan yang tinggi, dan di bawahnya adalah kedudukan 

terhormat di masyarakat. Orang berilmu tetap lebih mulia berlipat ganda, 

sedangkan orang bodoh begitu mati akan berkalang tanah (tidak dikenang. 

Kelezatan ilmu fikih dan pemahaman sebagai pendorong dan motivasi bagi orang 

yang cerdas untuk mendapatkan ilmu. Kemalasan diakibatkan oleh banyaknya 

lendir dahak dan kelembaban tubuh. Cara untuk meminimalisirnya dengan cara 

mengurangi makan. Boleh makan banyak jika memiliki tujuan yang benar 

misalnya, agar menjadi kuat berpuasa, salat dan mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan yang berat.177 

Penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan di atas, bahwa penuntut 

ilmu harus tekun dalam belajar dan mengulangi pelajarannya di awal dan akhir 

malam. Sebab waktu di antara magrib dan isya serta waktu sahur merupakan 

saat-saat yang diberkahi. Modal utama dalam meraih segala sesuatu adalah 

kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. 

6. Pasal 6: Permulaan, Ukuran, dan Urutan dalam Mempelajari Ilmu 

Syaikhul Islam Burhanuddin memulai pelajaran pada hari Rabu. Dia 

melakukannya berdasarkan hadis Rasulullah, “tidaklah ada suatu perkara yang 

dimulai pada hari Rabu melainkan akan dapat diselesaikan dengan sempurna”. 

(As-Sakhawi berkata tidak mengetahui dasar riwayat hadis tersebut). Syaikh 

Yusuf Al-Hamadzani, menyesuaikan setiap amal kebaikan pada hari Rabu. Hal ini 

karena hari Rabu merupakan hari diciptakannya cahaya, dan hari tersebut 
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merupakan hari diciptakannya cahaya, dan hari tersebut merupakan hari 

kemalangan bagi orang-orang kafir, sehingga menjadi hari berkah bagi orang-

orang mukmin.178 

Penuntut ilmu hendaknya sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran 

yang disampaikan oleh guru dengan merenungkan, berpikir dan banyak 

mengulang. Sebab pelajaran baru hanya sedikit, sementara banyak 

pengulangannya maka dia akan mudah mengerti dan paham. Menghafal dua huruf 

lebih baik daripada mendengarkan dua beban berat. Paham dua huruf lebih baik 

daripada menghafal dua baris. Penuntut ilmu harus saling berdiskusi, tukar 

pandangan dan tukar pendapat. Hendaknya setiap berdiskusi bisa bersikap adil, 

lembut, penuh perhatian, tidak gaduh dan tidak emosi. Sebab, diskusi merupakan 

musyawarah dan musyawarah dilakukan untuk mencari pendapat yang benar. 

Manfaat dari berdiskusi lebih kuat daripada sekedar mengulangi 

pelajaran, karena dalam diskusi terdapat pengulangan dan tambahan penjelasan. 

Mendiskusikan pelajaran selama satu jam lebih baik daripada mengulanginya 

selama satu bulan, asalkan diskusinya bersama orang yang adil dan baik 

tabiatnya. Jauhilah berdiskusi bersama orang yang suka mencari-cari kesalahan 

dan tabiatnya tidak baik. Penuntut ilmu harus berpikir sebelum berbicara, agar 

perkataannya benar. Sebab, perkataan itu harus dibidikkan sebelum diucapkan 

agar tepat mengenai sasaran.179 
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Penuntut ilmu hendaknya menghitung dan memperkirakan untuk dirinya 

jumlah tertentu dalam mengulangi pelajaran, karena pelajaran tidak akan 

melekat di hatinya sampai dilakukan pengulagan dengan jumlah tersebut. 

Penuntut ilmu mengulangi materi pelajaran kemarin sebanyak 5 kali, pelajaran 

kemarin lusa sebanyak 4 kali, pelajaran hari sebelumnya sebanyak 3 kali, 

pelajaran hari sebelumnya lagi sebanyak 2 kali. Hal tersebut lebih membantu 

menguatkan hafalan dan pengulangan. Seorang penuntut ilmu tidak mengalami 

patah semangat belajar atau frustasi, karena hal itu termasuk penyakit.180 

Penulis mengambil kesimpulan, bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya 

sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru 

dengan merenungkan, berpikir dan banyak mengulang. Penuntut ilmu harus 

saling berdiskusi, tukar pandangan dan tukar pendapat. Hendaknya setiap 

berdiskusi bisa bersikap adil, lembut, penuh perhatian, tidak gaduh dan tidak 

emosi. Sebab, diskusi merupakan musyawarah dan musyawarah dilakukan untuk 

mencari pendapat yang benar. 

7. Pasal 7: Tawakal 

Penuntut ilmu harus bertawakal dalam menuntut ilmu dan tidak perlu 

cemas dalam urusan rezeki serta tidak menyibukkan hatinya dengan urusan 

tersebut. Barang siapa yang mendalami agama Allah maka Allah akan 

mencukupkannya dari perkara-perkara yang mencemaskannya, dan dia akan 

memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka.  

ه ِ الل ِ كَفاَه ِ اللِِ دِيْنِِ فيِ تفَقََهَِ مَنِْ يحَْتسَِبِ  لَاِ يْثِ حَِ مِنِْ وَرَزَقهَ ِ مَهمَ   
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Artinya:  
Barang siapa yang mendalami agama Allah, maka Allah akan 
mencukupkannya dari hal-hal yang mencemaskannya dan akan 
memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. 

Perjalanan menuntut ilmu pasti melelahkan, karena menurut kebanyakan 

ulama, ia memoeroleh perkara yang penting dan lebih utama daripada berperang. 

Besarnya pahala sebanding dengan tingkat kelelahan dan ujian yang dihadapi. 

Siapa yang bersabar dari kelelahan dia akan mendapati kemanisan ilmu melebihi 

manisnya dunia. Penuntut ilmu hendaknya tidak menyibukkan diri dengan 

perkara lain selain ilmu, dan tidak berpaling dari mempelajari fikih. Menuntut 

ilmu dimulai dari buaian ibu sampai masuk ke liang lahad. Maka siapa yang 

berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka sungguh waktu akan 

meninggalkannya.181 

Peneliti mengambil kesimpulan, bahwa seorang penuntut ilmu harus 

bertawakal dalam menuntut ilmu dan tidak perlu cemas dalam urusan rezeki. 

Penuntut ilmu hendaknya tidak menyibukkan diri dengan perkara lain selain 

ilmu, dan tidak berpaling dari mempelajari. 

8. Pasal 8: Waktu Menuntut Ilmu 

Waktu belajar dimulai sejak berada dalam buaian ibu sampai masuk ke 

liang kubur. Hasan bin Ziyad mendalami ilmu fikih saat berusia 80 tahun. Dia tidak 

pernah bermalam (tidur) di atas ranjangnya selama 40 tahun lalu beliau menjadi 

mufti selama 40 tahun. Waktu belajar yang paling baik adalah permulaan masa 

remaja, waktu sahur, serta antara magrib dan isya. Seorang penuntut ilmu 

menggunakan seluruh waktunya (untuk belajar). Jika merasa jenuh dengan salah 

                                                           
181Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
147. 



115 
 

 
 

satu disiplin ilmu tertentu, beralilah dengan ilmu yang lainnya.182 Seorang 

penuntut ilmu harus memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, apabila 

tidak memanfaatkan masa muda dengan baik maka akan menyesal di masa depan. 

9. Pasal 9: Saling Mengasihi dan Menasihati 

Orang alim hendaknya memiliki sifat kasih sayang, suka menasihati dan 

bukan pendengki. Kedengkian akan merugikan dan tidak bermanfaat. Penuntut 

ilmu hendaknya tidak bertengkar dan bermusuhan dengan seorang pun, karena 

hal itu hanya akan mensia-siakan waktunya. Orang yang berbuat kebaikan akan 

dibalas karena kebaikannya, sedangkan orang yang berbuat kejelekan akan 

tertimpa bahaya oleh kejelekannya. Dalam sebuah syair, “jangan kau balas 

kejelekan seseorang, cukuplah baginya kejelekan yang ada padanya maupun yang 

dia lakukan itu.  

Seorang penuntut ilmu, yang harus dilakukan adalah bekerja untuk 

kemaslahatan, bukan untuk menundukkan musuh. Sebab jika telah memenuhi 

kemaslahatan diri, otomatis hal tersebut akan mengalahkan keganasan 

musuhmu. Jauhilah sikap saling bermusuhan. Sebab hal itu akan membuka aibmu 

mensia-siakan waktumu. Seorang harus bersabar, terutama ketika menghadapi 

orang-orang yang bodoh.183 

Jauhilah berburuk sangka terhadap orang mukmin, karena sikap itu 

memicu permusuhan. Lagipula sikap itu tidak dihalalkan berdasarkan sabda 

Rasulullah, “bersangka baiklah terhadap orang-orang mukmin”. Buruk sangka 
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semata-mata hanya muncul dari jeleknya niat dan jeleknya hati. Sebagaimana 

syair Abu Ath-Thayyib, “jauhilah perbuatan buruk dan jangan menginginkannya, 

dan orang yang kamu perlakukan dengan baik, tambahkanlah kebaikan itu. 

Niscaya engkau akan terlindungi dari tipu daya musuhmu, apabila musuhmu 

melakukan tipu daya janganlah kamu berbalik menipunya”.184 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa, orang alim hendaknya memiliki 

sifat kasih sayang, suka menasihati dan bukan pendengki. Kedengkian akan 

merugikan dan tidak bermanfaat. Jauhilah sikap saling bermusuhan. Sebab hal itu 

akan membuka aibmu mensia-siakan waktumu. Seorang harus bersabar, 

terutama ketika menghadapi orang-orang yang bodoh. 

10. Pasal 10: Mengambil dan Mempelajari Adab 

Penuntut ilmu hendaknya menggunakan setiap kesempatan untuk 

mendapatkan ilmu agar memperoleh keutamaan dan kesempurnaan ilmu. 

Caranya bisa dilakukan dengan selalu menyediakan alat tulis agar bisa menulis 

faidah-faidah ilmu yang didengar. Ilmu adalah apa yang diambil dari lisan para 

ulama, karena mereka menghafal hal-hal yang baik dari yang mereka dengarkan, 

dan mereka mengatakan hal-hal baik dari apa yang mereka hafalkan.185 

Hendaknya penuntut ilmu bisa memanfaatkan dan mengambil ilmu dari 

pada guru. Tidak semua hal yang terlewatkan bisa didapat kembali,  sebagaimana 

perkataan Syaikhul Islam, “berapa banyak guru ternama yang saya temui, tetapi 
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saya tidak bisa mengambil riwayat darinya. Atas terlewatnya kesempatan ini saya 

membuat sebuah bait syair, “ sayang seribu saya atas berlalunya kesempatan, 

tidak semua yang berlalu dan sirna bisa ditemukan kembali”.  

Ali berkata, “jika engkau dalam suatu urusan maka tekunlah di dalamnya. 

Cukuplah berpaling dari ilmu Allah sebagai sebuah kehinaan dan kerugian. 

Berlindunglah kepada Allah pada siang dan malam hari”. Penuntut ilmu harus 

bersabar menghadapi kepayahan dan kehinaan dalam menuntut ilmu. Mencari 

muka itu tercela kecuali dalam perkara menuntut ilmu, sebab penuntut ilmu 

haruslah mencari muka (mencintai) sang guru, teman dan selain mereka untuk 

bisa memperoleh ilmu dari mereka.186 

Penulis mengambil kesimpulan, bahwa seorang penuntut ilmu harus 

membawa alat tulis untuk menulis hal-hal penting dari ilmu yang didapatkan dari 

guru. Penuntut ilmu harus bersabar menghadapi kepayahan dan kehinaan dalam 

menuntut ilmu. 

11. Pasal 11: Bersikap Wara’ Ketika Menuntut Ilmu 

Seorang penuntut ilmu yang memiliki sikap wara’ maka, ilmunya akan 

semakin bermanfaat, semakin mudah baginya dalam mempelajarinya dan 

manfaatnya lebih banyak. Salah satu bentuk wara’ yaitu hendak menjahukan diri 

dari perut yang terlalu kenyang, banyak tiduk, banyak berbicara dalam perkara 

yang tidak bermanfaat, menjaga diri dari memakan makanan pasar jika 

memungkinkan karena makanan di pasar tidak terjaga dekat dengan najis dan 
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kotoran.187 Seorang ulama yang zuhud dari kalangan fuqaha memberi nasihat 

kepada penuntut ilmu agar menjauhi gibah dan berteman dengan orang yang 

banyak bicara, ulama berkata orang yang banyak bicara akan mencuri umurmu 

dan mensia-siakan waktumu. 

Salah satu sikap wara’ adalah menjauhkan diri dari pelaku kerusakan, 

pelaku kemaksiatan dan penganggur. Hendaknya bergaul dengan orang-orang 

salih, karena pergaulannya dapat membawah pengaruh. Ketika belajar 

hendaknya duduk menghadap ke arah kiblat, mengikuti sunnah Nabi, berdoa, dan 

menjaga diri dari doa jelek orang-orang yang teraniaya. Penuntut ilmu hendaknya 

tidak meremehkan adab akan terhalang dari sunnah. Orang yang meremehkan 

sunnah akan terhalang dari hal-hal yang fardu, sedangkan orang yang 

meremehkan amalan fardu akan terhalang dari kebahagiaan akhirat. 

Meremehkan amaln fardu, sunnah dan adab syar’iyyah termasuk perkara yang 

dilarang oleh banyak dalil. 

Penuntut ilmu hendaknya memperbanyak salat dan melaksanakan salat 

sebagaimana salatnya orang-orang yang khusyuk. Sebab itu akan membantu 

dalam memperoleh ilmu dan belajar. Penuntut ilmu hendaknya selalu membawah 

buku catatan disetiap waktu dan kondisi agar bisa terus menerus 

mempelajarinya. Barangsiapa yang tidak membawah buku catatan dan alat tulis, 

niscaya hikmah tidak akan menetap di hatinya.188  

                                                           
187Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
170.  

188Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
179. 
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Kesimpulan dari materi di atas bahwa, seorang penuntut ilmu yang 

memiliki sikap wara’ maka, ilmunya akan semakin bermanfaat, semakin mudah 

baginya dalam mempelajarinya dan manfaatnya lebih banyak. salah satu sikap 

wara’ adalah menjauhkan diri dari pelaku kerusakan, pelaku kemaksiatan dan 

penganggur. Hendaknya bergaul dengan orang-orang salih 

12. Pasal 12: Hal-Hal yang Menguatkan dan Melemahkan Hafalan 

Memudahkan hafalan dilakukan dengan kesungguhan, ketekunan, salat 

malam, dan memperbanyak membaca al-Quran. Membaca al-Quran dengan 

melihat mushaf lebih utama berdasrkan sabda Rasulullah saw.,  

نظَرًَا الْق رْآنِِ ة ِ رَاءَِقِِ أ مَت يِْ عِباَدَةِِ أفَْضَلِ   
 

Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca al-Quran dengan 
melihat mushaf. 

Imam Syafi’I berkata, “aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya 

hafalanku, dia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Sebab hafalan itu 

karunia dari Allah, sedang karunia-Nya tidak diberikan kepada orang yang 

bermaksiat.  

Bersiwak, minum madu, makan kundur (kemenyang) dicampur gula, dan 

makan 21 buah kismis merah setiap hari sebelum sarapan kan memudahkan 

hafalan dan menyembuhkan banyak penyakit. Setiap makanan yang bisa 

mengurangi dahak dan kelembaban tubuh bisa menguatkan hafalan, sedangkan 

semua makanan yang menambah dahak akan menyebabkan mudah lupa. Adapun 

yang menyebabkan mudah lupa adalah kemaksiatan, banyak melakukan dosa, 

gelisah dan susah dalam urusan dunia serta banyaknya kesibukan dan urusan. 

Adapun hal-hal yang menyebabkan lupa terhadap ilmu adalah makan ketumbar 

yang masihh basah, buah apel masam, melihat salib, membaca tulisan di atas batu 
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kuburan, berjalan di atas iringan-iringan unta, membuang kutu yang masih hidup 

ke tanah dan berbekam di tengkuk kepala. Hal tersebut bisa menyebabkan orang 

jadi pelupa.189  

Kesimpulan di atas adalah bahwa, untuk memudahkan hafalan dilakukan 

dengan kesungguhan, ketekunan, salat malam, dan memperbanyak membaca al-

Quran. Adapun yang menyebabkan mudah lupa adalah kemaksiatan, banyak 

melakukan dosa, gelisah dan susah dalam urusan dunia serta banyaknya 

kesibukan. 

13. Pasal 13: Hal-Hal yang Mendatangkan dan Menolak Rezeki, serta Hal-

Hal yang Memperpanjang dan Mengurangi Umur 

Hendaknya penuntut ilmu mengkomsumsi makanan dan mengetahui hal-

hal yang dapat menambah rezeki, menambah umur dan kesehatan agar dapat 

lebih konsentrasi dalam menuntut ilmu. Rasulullah saw. Bersabda 

ِ الْقدََرِ  ي رَدِ  لَاِ عَاءِ، إلِا  رِِ فيِِْ يزَِيْدِ  وَلَاِ باِلد  م  ، الْع  الْبرِ  لَِ فإَنِِ  إلِا  ج  زْقِِ مِنَِ ليَ حْرَمِ  الر   الر 

ي صِيْب ه ِ بذَِنْبِ   

Artinya: 
Takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa, umur tidak bisa ditambah 
kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki 
lantaran dosa yang dia lakukan.  

Faktor yang menyebabkan terhambatnya rezeki adalah berbohong karena 

hal tersebut dapat menyebabkan kemiskinan, tidur di waktu subuh akan 

mencegah rezeki, banyat tidur menyebabkan miskin harta dan miskin ilmu. 

                                                           
189Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
185. 
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Hal-hal yang menyebabkan kefakiran adalah menulis dengan pena yang 

diikat (karena patah atau rusak), menyisir rambut dengan sisir yang rusak, tidak 

mendoakan kebaikan untuk orang tua, memakai serban sambil duduk, memakai 

celana panjang sambil berdiri, kikir dan pelit dalam menginfakkan harta, boros, 

malas, suka menunda-nunda dan meremehkan segala urusan.190 

Penyebab utama yang dapat mendatangkan rezeki adalah menjalankan 

salat dengan khuysu lengkap dengan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-

sunnahnya dan adab-adabnya. Memperbanyak membaca zikir untuk mengingat 

Allah dan selalu menyibukkan dengan urusan-urusan yang bermanfaat jangan 

membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. 

Hal-hal yang menyebabkan dapat menambah umur yaitu berbuat baik, 

tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua, menjaga silaturrahmi dan 

membaca tasbi setiap hari. Selain itu tidak menebang pohon yang masihh hidup 

kecuali jika darurat (terpaksa), hendaknya pula menyempurnakan wudu dan 

mengerjakan salat dengan khusyuk, melakukan qiran antara haji dan umrah serta 

menjaga kesehatan. Seharusnya seorang penuntut ilmu mengetahui sebagian 

ilmu kedokteran dan mencari keberkahan dengan mempelajari berita-berita 

tentang ilmu kedokteran.191 Apabila seorang ingin mendatangkan dan menolak 

rezeki serta memperpanjang dan mengurangi umur maka dapat dilakukan 

dengan mengikuti petunjuk-petunjuk di atas.  

                                                           
190Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 

Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
194. 

191Burhanul Islam Az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim Thariq At-Ta’aallum, Diterjemahkan 
Abu Hasamuddin, Ta’lim Al-Muta’allim Meraih Keutamaan Ilmu dengan Adab dan Akhlak Mulia, h. 
205. 
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Pada hakikatnya semua pasal di atas yang sudah peneliti paparkan, agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat yang 

berhubungan dengan akhlakul karimah, maka sangat diperlukan kiat-kiat di atas 

agar mendapatkan akhlak yang terpuji.  
 

D. Penerapan Media Dakwah Buku Ta’limul Muta’allim dalam Pembinaan 

Akhlak di Pesantren Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros 

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan.192 Jadi pelaksanaa merupakan penerapan 

dari rencana yang sudah disusun sebelum pelaksanaan berlangsung.  

Pelaksanaan media buku ta’limul muta’allim merupakan sebuah aktivitas 

dalam melaksanakan semua rencana yang telah disusun pada pertemuan antara 

pimpinan, guru ta’limul muta’allim dan para pembina. Menyiapkan segala 

kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut.  

Adapun maksud dari diadakan pembinaan akhlak melalui buku ta’limul 

muta’allim menurut pemaparan ustadz Muhammad Natsir: 

“pembinaan akhlak melalui buku ta’limul mutaallim merupakan suatu 
pembelajaran tambahan di Pesantren Darul Haq Makkaraeng yang sangat 
penting dilakukan, terutama bagi santri yang menuntut ilmu. Karena buku 
ta’limul muta’allim sangat komplit menjelaskan tentang adab-adab 
penuntut ilmu, baik terhadap guru, teman, diri sendiri, serta adab terhadap 

                                                           

192Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 70 
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ilmunya. Setelah santri belajar santri langsung melakukan pengaplikasian 
dalam kehidupan sehari-hari”.193  

Pendapat di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa adanya 

pembinaan akhlak melalui buku ta’limul muta’allim¸ karena buku tersebut 

penjelasannya sangat komplit bagi seorang penuntut ilmu. Buku tersebut 

menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu, baik pada guru, teman, diri sendiri 

serta adab terhadap ilmunya.  

 Pelaksanaa penerapan media buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak santri dilaksanakan di Mesjid Pesantren Darul Haq Makkaraeng satu kali 

dalam sepekan pada hari rabu malam setelah salat magrib sampai salat isya, 

sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Andriadi Nappa: 

“pelaksanaan buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak santri 
dimulai pada bulan September tahun 2023, dilakukan di mesjid pesantren 
yang dilaksanakan satu kali sepekan pada malam Kamis tepanya hari Rabu 
malam, setelah salat magrib sampai isya, terkadang juga dilanjut setelah 
salat isya apabila materi yang dibawakan belum tuntas disampaikan kepada 
santri”194  

Setelah menentukan pelaksanaan buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri, maka ada tahap-tahap pelaksanaan, faktor penghambat 

dan pendukung dalam pelaksanaan dan adanya evaluasi dari pelaksanaan dalam 

pembinaan akhlak melalui buku ta’limul muta’allim, hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tahap-Tahap Pelaksanaan  

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penerapan media buku 

ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak santri ada tiga tahap yaitu tahap 

                                                           
193Muhammad Natsir (52 Tahun), Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari 

2024. 

194Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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pembuka, tahap inti dan tahap penutup, sebagaimana yang disampaikan oleh 

ustadz Faisal Idris: 

“tahap-tahap pelaksanaan yatiu tahap pembuka, setelah salat magrib santri 
diarahkan untuk membuat barisan atau lingkaran setelah santri membuat 
barisan salah satu santri membaca hadis arbain kemudian santri yang lain 
mengikutinya, setelah membaca hadis santri diarahkan untuk membaca 
surah al-fatihah dan doa sebelum belajar. Setelah itu masuklah pada 
kegiatan inti dimana guru yang membacakan materi kemudian dijelaskan, 
setelah guru menjelaskan maka dibukalah sesi tanya jawab bagi santri yang 
ingin bertanya. Kemudian masuklah kegiatan penutup dimana santri 
membaca doa kafaratul majelis dan sebelum keluar dari mesjid santri 
dibiasakan untuk salim pada guru dan teman-teman”.195 

Pernyataan di atas diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh 

ustadz Andriadi Nappa: 
 

“tahap-tahap dalam pelaksanaan yaitu: kegiatan pembuka dimana santri 
membuat baris atau lingkaran, kemudian mengabsen santri setelah santri 
diabsen santri membaca hadis arbain yang dipimpin salah satu santri yang 
bertugas kemudian santri yang lain mengikutinya, setelah membaca hadis 
membaca surah al-fatihah dan doa sebelum belajar. Selanjutnya masuk pada 
tahap inti yaitu saya membacakan materi kemudian menjelaskan dalam 
menjelaskan saya menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan materi 
yang dibawakan untuk dijadikan sebagai nasihat atau motivasi bagi santri, 
setelah menjelaskan membuka sesi tanya jawab bagi santri yang ingin 
bertanya. Selanjutnya masuk tahap penutup yaitu evaluasi materi yang 
sudah dijelaskan guru bertanya pada santri inti dari materi tersebut, setelah 
itu ditutup doa kafaratul majelis, sebelum keluar dari mesjid membiasakan 
santri salim dengan guru dan teman-temannya”.196 

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi di lapangan tahap-tahap dalam pelaksanaan buku ta’limul muta’allim 

dalam pembinaan akhlak santri yaitu: 

a. Tahap Pembuka 

1) Santri membuat barisan atau melingkaran  

                                                           
195Faisal Idris (26 Tahun),  Kesantrian, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

196Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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2) Membuka dengan salam, kemudian salah satu santri memimpin untuk 

membaca hadis arbain dan teman yang lain mengikuti 

3) Membaca surah al-fatihah dan doa sebelum belajar 

4) Guru mengabsen santri 

b. Tahap Inti 

1) Guru membacakan materi, santri mendengarkan secara seksama 

2) Guru menjelaskan materi, dalam penjelasan menceritakan kisah-kisah yang 

berkaitan dengan materi sebagai motivasi atau nasihat bagi santri 

3) Membuka sesi pertanyaan bagi santri yang belum paham 

c. Tahap Penutup 

1) Guru mengevaluasi materi yang sudah dijelaskan  

2) Menunjuk salah satu santri untuk mengambil kesimpulan dari materi yang 

dijelaskan 

3) Menutup dengan doa kafaratul majelis 

4) Sebelum keluar dari Mesjid santri dibiasakan untuk salim dengan guru dan 

teman-temannya.  

Tahap-tahap pelaksanaan buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak santri dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 173 & 180. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri, sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz 

Hendrawan: 
“yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan yaitu motivasi santri dalam 
belajar buku ta’limul muta’allim dan adanya ketersediaan sarana prasarana 
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yang cukup memadai seperti ketersediaan mesjid sebagai tempat belajar, 
meja belajar, papan tulis dan sebagainya”.197 

Penjelasan di atas dikuatkan oleh ustadz Andriadi Nappa, beliau 

mengatakan bahwa: 
“yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan buku ta’limul muta’allim 
yaitu adanya motivasi santri untuk mengikuti pembelajaran ta’limul 
muta’allim. Kemudian ketersediaan akun youtube Pesantren Darul Haq 
Makkaraeng yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran dari 
buku ta’limul muta’allim dimana guru membuat pertanyaan dari materi 
yang sudah dipelajari kemudian beberapa santri yang ditunjuk untuk 
menjawab pertanyaan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar materi yang 
sudah diberikan tidak terlupakan. Dan masihh banyak lagi konten kegiatan-
kegiatan santri yang di upload di youtube pesantren”.198 

Pendapat kedua informan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan akhlak yaitu adanya motivasi 

santri untuk mengikuti pembelajaran ta’limul muta’allim, ketersediaan sarana 

prasarana seperti mesjid yang digunakan untuk belajar, meja belajar, papan tulis 

serta adanya akun youtube Pesantren Darul Haq Makkaraeng yang digunakan 

untuk mengupload kegiatan santri seperti mengulang kembali materi yang sudah 

dijelaskan yang dikemas dalam bentuk quis agar materi yang sudah dijelaskan 

tidak terlupakan. Untuk lebih jelasnya akun youtube pesantren dapat dilihat pada 

lampiran 11 halaman 182. 

b. Faktor Penghambat  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak santri, sebagaimana yang diungkapkan oleh ustadz 

Muhammad Natsir: 
“yang menjadi penghambat yaitu santri belum memiliki buku ta’limul 
muta’allim yang mereka pegang, hanya guru yang memiliki buku ta’limul 
muta’allim dan hanya beberapa santri yang membawa alat tulis untuk 

                                                           
197Hendrawan (24 tahun), Wakil Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari, 

2024. 

198Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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mencatat materi yang dijelaskan, sehingga dalam pelaksanaannya santri 
hanya fokus mendengar apa yang dijelaskan”.199 

Pernyataan di atas senada dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh 

Faisal Idris: 
“yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya itu ketersediaan buku 
ta’limul muta’allim untuk santri. Kemudian kurangnya motivasi santri untuk 
bertanya tentang materi yang dijelaskan sehingga terkadang hanya guru 
yang aktif dalam pembelajaran buku ta’limul muta’allim”.200 

Pernyataan kedua informan di atas diperkuat oleh ustadz Andriadi Nappa 

sebagaimana yang dikatakan bahwa: 
“yang menjadi kendala yaitu saya sebagai guru ta’limul muta’allim sekaligus 
sekertaris pesantren sehingga saya selalu diutus untuk mengikuti kegiatan 
pesantren yang dilakukan di luar pesantren, sehingga dalam satu pekan 
terkadang santri tidak belajar buku ta’limul muta’allim. Kemudian motivasi 
santri untuk bertanya tentang materi yang dijelaskan sangat kurang karena 
santri tidak membawa alat tulis”.201 

Pernyataan dari informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

ketersediaan buku ta’limul muta’allim untuk santri belum ada, sehingga santri 

sangat kurang bertanya tentang materi yang dijelaskan dan kurangnya santri 

membawa alat tulis untuk mencatat hal penting dalam pembelajaran buku 

ta’limul muta’allim sehingga dalam pembelajaran tersebut santri kurang aktif 

untuk menanggapi materi yang disampaikan guru. Kemudian adanya hambatan 

dari guru ta’limul muta’allim yang menjabat sebagai sekertaris pesantren 

sehingga selalu diutus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pesantren 

diakibatkan terkadang dalam sepekan tidak ada pembelajaran buku ta’limul 

muta’allim. 

                                                           
199Muhammad Natsir (52 Tahun), Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari 

2024. 

200Faisal Idris (26 Tahun),  Kesantrian, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

201Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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3. Evaluasi  

Evaluasi merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah disampaikan dalam mencapai 

tujuan yang ditentukan dalam proses perencanaan. Sebagaimana yang sudah 

disampaikan oleh ustadz Muhammad Natsir: 

“kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Dengan adanya evaluasi maka 
guru dapat mempertimbangkan langkah apa yang harus dilakukan 
kedepannya”.202 

Pernyataan di atas senada dengan yang disampaikan oleh ustadz Andriadi 

Nappa bahwa: 

“evaluasi dilakukan untuk melihat apakah santri paham dengan materi yang 
sudah dijelaskan, evaluasi tersebut dilakukan oleh guru dengan cara 
memberikan santri pertanyaan tentang materi yang sudah diajarkan”.203 

Selain kedua informan di atas, peneliti mewancarai ustadz Faisal Idris 

sebagai kesantrian mengenai evaluasi buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak santri, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut: 

“evaluasi pembelajaran buku ta’limul muta’allim merupakan penilaian 
untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran 
tersebut. Akan tetapi sejauh ini, saya sebagai kesantrian yang lebih sering 
berinteraksi dengan santri, saya melihat bahwa akhlak santri sudah 
mengalami perubahan dibandingkan sebelum mempelajari buku ta’limul 
muta’allim. Seperti sebelum mempelajari buku tersebut tutur kata santri 
sangat tidak sopan, alhmadulillah sudah belajar tutur katanya mulai 
terkontrol walaupun ada sebagian santri yang masihh berbicara kotor. 
Kemudian budaya tabe sudah sangat bagus, baik itu pada guru, teman 
maupun masyarakat”.204 

                                                           
202Muhammad Natsir (52 Tahun), Pimpinan Pesantren, Wawancara, Maros, 21 Januari 

2024. 

203Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 

204Faisal Idris (26 Tahun),  Kesantrian, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 
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Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dari ketiga 

informan bahwa evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pemahaman santri pada materi yang sudah diajarkan, dengan adanya evaluasi 

maka guru dapat mengambil langkah selanjutnya apabila ada kendala yang terjadi 

ketika pelaksanaan pembelajaran buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak. Pendapat di atas sejalan dengan teori tentang pengertian evaluasi 

menurut Moh Sahlan, bahwa evaluasi adalah penilaian atau penafsiran dari 

keseluruhan proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses tersebut.205 

Jadi pelaksanaan evaluasi dilakukan saat pembelajaran buku ta’limul 

mutta’allim sedang berlangsung dan dilakukan di luar pembelajaran. Evaluasi 

dilakukan saat pembelajaran berlangsung dengan cara metode tanya jawab 

sedangkan di luar pembelajaran dilakukan dengan membuat konten youtube 

yang berisi materi pembelajaran yang sudah dijelaskan yang dikemas dalam 

bentuk quis. 

Tabel 4.2  

Matrik penerapan 

No Penerapan Hasi Penerapan 

1. Tahap pelaksanaan Tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup 

2. Pendukung  Motivasi santri, dan adanya akun youtube 

Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

3. Penghambat  Tidak adanya ketersedian buku ta’limul muta’allim 

bagi santri, akan tetapi guru memiliki pegangan 

                                                           
205Moh. Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, (Jamber: STAIN Jamber Press, 2015), h.8.  
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buku ta’limul muta’allim, kurangnya santri 

membawa alat tulis dan kurangnya santri untuk 

bertanya 

4. Evaluasi  Evaluasi ketika pembelajaran berlangsung dengan 

metode tanya jawab dan evaluasi di luar 

pembelajaran ta’limul muta’allim 
 

Penerapan media buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak dapat 

dilihat dengan adanya pengaplikasian akhlak santri dikehidupan sehari-hari dari 

buku ta’limul muta’allim, adapun penerapan akhlak santri yang sudah diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: 

1. Penerapan Akhlak Santri terhadap Allah  

Akhlak terhadap Allah yang harus dilakukan yaitu, dengan menjaga 

kemauan dengan meluruskan udubiyah dengan dasar tauhid, ikhlas dalam semua 

amal, cinta kepada Allah swt. dan takut kepada Allah swt., berdoa dengan penuh 

harapan, berzikir, bertawakal, bersyukur, bertaubat serta beristigfar apabila 

berbuat kesalahan, ridah atas semua ketetapan Allah swt., dan  berbaik sangka 

pada setiap ketentuan Allah swt.206 

Penerapan akhlak santri terhadap Allah yang sudah diaplikasikan, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Nabil Musyafa sebagai santri: 

“yang sudah saya terapkan itu syukur terhadap  nikmat yang telah Allah 
berikan, baik berupa teman, uang dan sebagainya. Kemudian terkadang saya 
masih bicara kotor, setalah saya diingatkan oleh teman untuk jangan bicara 
kotor jadi saya langsung bertaubat dengan cara beristigfar sebanyak-
banyaknya”.207 

                                                           
206Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 90 

207Nabil Musyafa (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari, 2024. 



131 
 

 
 

Hal serupa yang disampaikan oleh Muhammad Fahri Abqori sebagai santri, 

mengatakan bahwa: 

“yang sudah saya aplikasikan itu tawakkal dengan berserah diri pada Allah 
apa yang diberikan dan berusaha untuk selalu mengikuti perintahnya dan 
menjauhi larangannya, akan tetapi saya selalu khilaf seperti masih bicara 
kotor dan Alhamdulillah saya bersyukur diberi teman yang selalu 
mengingatkan sehingga saya langsung bertaubat dengan berzikir sebanyak-
banyaknya”.208 

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa penerapan 

akhlak santri terhadap Allah yang sudah diaplikasikan yaitu, tawakkal dengan 

berserah diri pada Allah, syukur dan bertaubat dengan cara berzikir sebanyak-

banyaknya.  

2. Penerapan Akhlak Santri terhadap Rasulullah  

Akhlak terhadap Rasulullah saw. dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 

membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, mencintai dan mengikuti 

syariatnya, memperbanyak salawat kepada Rasul.209 Penerapan akhlak santri 

terhadap Rasulullah yang sudah diaplikasikan sebagaimana yang diungkapakan 

oleh Abdullah Arraihan sebagai santri: 
 

“yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan 
mencintai dan mengikuti syariatnya dengan cara salat sunnah dan berusaha 
untuk melakukan amalan-amalan sunnah lainnya seperi adab berpakaian, 
adab jalan dan sebagainya. Saya juga berusaha untuk mengikuti segala apa 
yang diperintahkan dan menjauhi yang  dilarangnnya”.210 

Hal senada yang diungkapkan oleh Abdullah Arraihan dikuatkan dengan 

Muhammad Nur Fiqih, sebagaimana yang diungkapkannya: 
 

                                                           
208Muhammad Fahri Abqori (15 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

209Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 
82. 

210Abdullah Arraihan (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 
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“yang saya terapakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berusaha untuk 
selalu bersalawat kepada Rasulullah, mengamalkan sunah-sunnah seperti, 
salat sunnah, puasa sunnah, dan amalan-amalan lainnya, walaupun 
terkadang saya juga malas untuk mengerjakannya”.211 

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa penerapan 

akhlak santri terhadap Rasulullah yang sudah diaplikasikan sesuai dengan teori 

di atas yaitu, santri berusaha untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan 

sunnah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, 

bersalawat kepada Rasulullah. Amalan-amalan tersebut dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Penerapan Akhlak Santri pada Diri Sendiri  

Akhlak terhadap diri sendiri, dengan cara sebagai berikut: bersikap sabar, 

sabar dalam hal menahan marah dan nafsu, jujur dalam setiap perkataan, syukur 

dan ikhlas, bersikap tawadu atau rendah hati dan bertaubat.212 Penerapan akhlak 

santri pada diri sendiri yang sudah dipalikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Fatih: 
 

“yang sudah saya terapkan di lingkungan pesantren maupun di rumah saya 
berusaha untuk berkata jujur ketika berbicara baik dengan guru, orang tua, 
maupun teman kemudian saya berusaha untuk menjaga amanah yang 
diberikan sekecil apapun amanah itu dan saya  berusah untuk menahan 
hawan nafsu dari yang terkecil seperti makan dan minum berdiri karena 
terkadang saya sering melupakannya, akan tetapi kalau diingatkan saya 
langsung beristigfar”.213 

Pemaparan Muhammad Fathir Ramadhan tidak jauh berbeda apa yang 

disampaikan oleh Nabil Musyafa: 
 

                                                           
211Muhammad Nur Fiqih (15 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 januari 2024. 

212Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 
82-83. 

213Muhammad Fathir Ramadhan (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari, 2024. 
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“kalau soal penarapan saya berusaha untuk tidak iri dengan apa yang 
dimiliki teman, selalu bersyukur apa yang dimiliki, berusaha untuk 
menahan amarah karena kalau sudah marah maka biasa langsung bicara 
kotor, berusaha berlaku adil baik pada diri sendiri maupun pada orang 
lain”.214 

Hal serupa apa yang dikatakan oleh Muhammad Fathir Ramadhan dan 

Nabil Musyafa diperkuat oleh Fatih Fadhail sebagaimana yang disampaikan” 
 

“penerapa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan sehari hari pada diri 
saya itu berkata jujur, tidak dendam, menahan hawa nafsu tidak makan dan 
minum berdiri, selalu ikhlas, dan rendah hati yang sudah saya tanamkan 
baik sebelum masuk di pesantren maupun di pesantren, saya juga berusaha 
untuk memperbaiki niat saya untuk menuntut ilmu, semata untuk 
keberhasilan saya sendiri jadi saya berusaha untuk fokus ketika 
pembelajaran berlangsung walaupun biasa timbul kemalasan”.215 

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, bahwa 

penerapan akhlak santri terhadap diri sendiri yaitu, amanah, jujur, rendah hati, 

ikhlas, adil, tidak dendam, menahan hawa nafsu, menahan amarah, tidak iri dan 

dengki dan selalu bersyukur dan memperbaiki niat dalam belajar untuk mencapai 

kesuksesan. Hal tersebut sesuai dengan teori di atas akan tetapi ada penambahan 

seperti tidak iri, dan dengki, menjaga amanah dan adil. 

4. Penerapan Akhlak Santri terhadap Sesama Manusia  

Akhlak terhadap sesama manusia dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

membangun ukhuwah atau persaudaraan, ta’awanu atau saling tolong menolong, 

suka memaafkan kesalahan orang lain, dan menepati janji.216 Penerapan akhlak 

santri terhadap sesama manusia sesuai dengan buku ta’limul muta’allim yang 

                                                           
214Nabil Musyafa (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari, 2024. 

215Fatih Fadhail (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

216Mohammad Amir, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmim, Aqidah Akhlak, h. 
83-84. 
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sudah diaplikasikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Fahri 

Abqori: 

“yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti, budaya 
tabe baik itu pada guru, orang tua, maupun teman, sopan santun, berbakti 
pada orang tua, menghormati yang lebih tua, akan tetapi kalau menjaga lisan 
masih kurang karena masih biasa bicara kotor”.217 

Pemaparan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh 

Abdullah Arraihan: 

“yang sudah saya terapkan itu, budaya tabe seperti kalau ada orang makan, 
maka saya harus tabe atau lewat di depannya orang yang duduk, menjaga 
persaudaraan seperti tidak berkelahi, memaafkan kesalahan orang lain, 
menjaga lisan, memberi salam, dan menghormati orang tua”.218 

Pemaparan oleh Muhammad Fahri Abqori dan Abdullah Arraihan 

dikuatkan dengan Muhammad Nur Fiqih, sebagaimana yang disampaikannya: 

“penerapan yang sudah saya terapkan baik di lingkungan pesantren, rumah 
maupun di masyarakat itu sopan pada orang tua, guru, masyarakat, maupun 
teman, saling tolong menolong, budaya tabe, menjaga lisan dan menepati 
janji”.219 

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa penerapan 

akhlak santri terhadap sesama manusia yaitu budaya tabe, sopan santu, 

menghormati yang lebih tua, berbakti kepada orang tua, menjaga lisan, saling 

tolong menolong, menjaga persaudaraan, tidak berkelahi, dan memaafkan 

kesalahan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan teori di atas. 

Pemaparan dari enam orang santri mengenai penerapan akhlak dari buku 

ta’limul muta’alli yang sudah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak 

jauh berbeda dengan ungkapan oleh ustadz Faisal Idris, S.Pd. mengatakan bahwa: 

                                                           
217Muhammad Fahri Abqori (15 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

218Abdullah Arraihan (13 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

219Muhammad Nur Fiqih (15 Tahun), Santri, Wawancara, Maros, 25 januari 2024. 
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“penerapa yang sudah diterapkan oleh santri seperti, menjalankan amalan-
amalan sunnah, menjaga amanah ustadz, bertanggung jawab segala apa 
yang diperbuat, budaya tabenya, tutur katanya sudah mulai dijaga walaupun 
masih ada yang biasa bicara kasar, saling tolong menolong, saling 
menasihati, berlaku adil, menjaga persaudaraan dengan cara berusaha 
untuk tidak berkelahi dan jujur di setiap perkataan”.220 

Pemaparan yang diungkapkan oleh ustad Faisal Idris dikuatkan dengan  

dengan ustadz Andriadi Nappa, S.Pd., sebagaimana yang disampaikan: 

“penerapan yang sudah dilakukan santri dalam kehidupan sehari-hari 
seperti santri mulai memperbaiki niatnya dalam belajar, saya melihat santri 
apabila santri menghafal atau menerima pembelajaran mereka berusaha 
untuk selalu fokus. Selanjutnya santri tidak iri dengan apa yang dimiliki 
temannya, sopan santun baik kepada orang tua, guru, teman maupun 
masyarakat, budaya tabe, saling tolong-menolong, menjaga amanah, nah 
amanah ini seluruh santri alhamdullilah sudah menjalankannya seperti 
membaca hadis arbaiin setelah salat lima waktu, walaupun tanpa ada ustadz 
yang memandu, dan melakukan amalan-amalan sunnah seperi, adab 
berpaikan, makan dan sebagainya dan yang terpenting setelah memberi 
materi kami langsung melakukan pembiasaan agar santri istiqomah dalam 
akhlaknya”.221 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa penerapan santri melalui buku ta’limul muta’allim yang sudah 

diterapkan yaitu: pertama niat belajar, peneliti melihat bahwa ketika santri 

belajar fokus dengan apa yang diajarkan. Kedua, berkata jujur, dari proses 

wawancara santri berkata jujur setiap kelakuan yang dilakukan seperti masih 

biasa bicara kotor makan dan minum berdiri. Ketiga, budaya tabe, peneliti melihat 

bahwa apabila temannya duduk di bawah maka  santri menundukkan kepalanya. 

Keempat, menghormati lebih tua, peneliti melihat bahwa santri memanggil 

sebutan kakak yang senior dan yang senior berperilaku baik dengan adiknya. 

Kelima, menjaga amanah, peneliti melihat bahwa santri menjaga amanah ustad 

                                                           
220Faisal Idris (26 Tahun),  Kesantrian, Wawancara, Maros, 25 Januari 2024. 

221Andriadi Nappa (28 tahun), Sekertaris Pesantren, Wawancara, Maros, 31 Januari 2024. 
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seperti setelah salat 5 waktu mereka langsung berbaris di belakang untuk 

membaca hadis arbain yang dipimpin oleh salah satu teman yang bertugas, 

mereka tetap melaksanakan atas kesadarannya bahwa hal tersebut amanah yang 

harus dilakukan. Keenam, saling tolong menolong, peneliti melihat salah satu 

bentuk saling tolong menolong yaitu mendengarkan hafalan sebelum disetor 

kepada ustadz. Santri menerapkan perilaku tidak dengki, iri dan dendam, selalu 

ikhlas dan bersyukur apa yang dimilki, bertaubat segala kesalahan yang dilakukan 

dengan cara beristigfar, serta melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. 

Perkataan informan dari hasil wawancara dikuatkan dengan observasi peneliti 

ketika turun di lapangan yang terdapat pada lampiran 11 foto dokumentasi pada 

halaman 173-180. 

Pendapat-pendapat informan dari penerapan akhlak santri dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan teori Marzuki tentang ruang lingkup akhlak 

adalah tingkah laku manusia atau nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai 

baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Adapun ruang lingkup 

akhlak yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap 

diri sendiri dan akhlak terhadap sesama manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh di lapangan dengan judul 

dakwah kitabah ta’limul muta’allim dalam pembinaan akhlak di Pesantren Darul 

Haq Makkaraeng Kabupaten Maros (tinjauan media dakwah) untuk menjawab 

fokus penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perencanaa media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak di pesanten Darul Haq Makkaraeng Kabupaten Maros dilakukan 

secara bertahap, yakni tahap-tahap perencanaan yaitu menetapkan tujuan, 

merumuskan keadaan saat ini, strategi, mengindentikasi kemudahan dan 

hambatan serta solusi. tujuan diadakan buku ta’limul muta’allim dalam 

pembinaan akhlak yaitu untuk membentuk generasi berkarakter yang 

islami yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang 

membanggakan. Keadaan santri awal masuk pesantren, sebagaian santri 

berakhlak baik akan tetapi lebih banyak yang akhlaknya kurang baik 

diakibatkan pergaulan di luar. Faktor pendukung adanya ketersediaan 

sarana dan prasarana dan faktor penghambat yaitu Kurangnya ketersedian 

waktu dalam pemeberian materi, sehingga tidak ada waktu untuk 

mengulang meteri sebelumnya. Adapun solusinya dalam hambata yaitu 

Menambah waktu pemberian materi ta’limul muta’allim. 

2. Isi buku ta’limul mutaallim dalam pembinaan akhlak santri terdapat 13 

pasal, dalam setiap pasal membahas tentang bagaimana adab seorang 

berilmu. Keistimewaan dari buku ta’limul muta’allim adalah membahas  
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tentang tujuan belajar, prinsip belajar, dan strategi belajar yang didasarkan 

pada moral religius. 

3. Pelaksanaan media dakwah buku ta’limul muta’allim dalam pembinaan 

akhlak di pesanten Darul Haq Makkaraeng Kab. Maros, terdapat tiga tahap 

yaitu tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup. faktor pendukung yaitu 

Motivasi santri, dan adanya akun youtube pesantren darul Haq makkaraeng 

sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan yaitu Tidak adanya 

ketersedian buku ta’limul muta’allim bagi santri, kurangnya santri 

membawa alat tulis dan kurangnya santri untuk bertanya. Evaluasi dalam 

pelaksanaan dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dengan metode 

tanya jawab dan evaluasi di luar pembelajaran ta’limul muta’allim.  Adapun 

penerapan akhlak santri dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar buku 

ta’limul muta’allim santri melakukan dengan penerapan akhlak terhadap 

Allah, terhadap Rasulullah, terhadap diri sendiri serta penerapan akhlak 

terhadap sesama manusia. 
 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, maka 

peneliti dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

Pesantren memaksimalkan program-program dan peraturan yang telah 

ditetapkan, terutama dalam hal akhlak, agar pesantren mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pesantren tetap istiqomah dalam menjalankan kajian buku ta’limul 

muta’allim. 

 



139 
 

 
 

2. Bagi Guru dan Pengurus 

Sebagai guru dan pengurus yang memiliki tanggung jawab dan amanah 

yang besar senantiasa memberikan ketauladanan yang baik bagi santri, agar 

santri dapan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan selama penelitian 

yang dilakukan di Pesantren Darul Haq Makkaraeng. Tesis tersebut bisa dijadikan 

bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.  

4. Bagi Peneliti yang akan Datang 

Hasil dari penelitian bisa menjadi masukan dan menjadi referensi untuk 

melakukan dan meneruskan penelitian yang lebih mendalam terutama terkait 

dengan buku ta’limul muta’allim dalam membina akhlak santri. 
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Lampiran 1: Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 2: Pedoman observasi 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati tingkah laku santri 

2. Mengamati kajian ta’limul muta’allim 

3. Mengamati pemberian materi santri 

4. Mengamati kegiata santri yang berlangsung 
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Lampiran 3: Pedoman wawancara 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

 

Sub Fokus 
Penelitian 

Aspek/Indikator Pertanyaan Penelitian Informan 

Perencanaan buku 
ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan 
akhlak santri  

Perencanaan buku 
ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan 
akhlak santri 
a. Pelaku  
b. Waktu 

1. apa yang menjadi tujuan 
perencanaan buku 
ta’limul muta’allim dalam 
pembinaan akhlak 
santri? 

2. mengapa dilakukan 
perencanaan buku 
ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan akhlak 
santri? 

3. Apa yang menjadi faktor 
penghambat dan 
pendukung dalam 
perencanaan ? 

4. Apa yang menjadi solusi 
dari faktor penghambat 
dalam perencanaan? 

1. Pimpinan 
pesantren  

2. Wakil 
pimpinan 
pesantren 

3. Guru ta’limul 
muta’allim 

4. Kesantrian 

Penerapan buku 
ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan 
akhlak santri  

Penerapan buku 
ta’limul muta’allim 
dalam pembinaan 
akhlak santri  

a. kegiatan 
b. waktu 
c. tempat 
d. pelaku 
e. proses pelaksanaan 
f. evaluasi  

1. Metode apa yang 
digunakan dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran ta’limul 
muta’allim? 

2. Kapan waktu 
pelaksanaan ta’limul 
muta’llim  dalam 
pembinaan akhlak 
santri? 

3. Dimana pelaksanaan 
ta’limul muta’llim  dalam 
pembinaan akhlak 
santri? 

4. Bagaimana proses 
pelaksaan ta’limul 
muta’llim  dalam 

1. Pimpinan 
pesantren  

2. Wakil 
pimpinan 
pesantren 

3. Guru ta’limul 
muta’allim 

4. kesantrian 
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pembinaan akhlak 
santri? 

5. Apa yang menjadi faktor 
pendukung dan 
penghambat dalam 
pelaksanaan ta’limul 
muta’llim  dalam 
pembinaan akhlak 
santri? 

6. Kapan pelaksanaan  
evaluasi ta’limul 
muta’llim  dalam 
pembinaan akhlak 
santri? 

Penerapan akhlak 
santri dalam 
kehidupan sehari-
hari melalui buku 
pembelajaran buku 
ta’limul muta’allim  

Penerapan akhlak 
santri dalam 
kehidupan sehari-
hari melalui buku 
pembelajaran buku 
ta’limul muta’allim 

a. Akhlak terhadap 
Allah 

b. Akhlak terhadap 
Rasulullah 

c. Akhlak terhadap 
diri sendiri 

d. Akhlak terhadap 
sesama manusia 

 

1. Apa saja penerapan 
akhlak terhadap Allah 
dalam kehidupan sehari-
hari yang sudah 
diterapkan? 

2. Apa saja penerapan  
akhlak terhadap 
Rasulullah dalam 
kehidupan sehari-hari 
yang sudah diterapkan? 

3. Apa saja penerapan  
akhlak terhadap diri 
sendiri dalam kehidupan 
sehari-hari yang sudah 
diterapkan 

4. Apa saja penerapan  
akhlak terhadap sesama 
manusia dalam 
kehidupan sehari-hari 
yang sudah diterapkan 

 

1. Santri 6 orang 
2. Guru ta’limul 

muta’allim 
3. Kesantrian 
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Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Indentitas Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

2. Sejarah berdirinya pesantren 

3. Visi, misi dan tujuan pesantren 

4. Struktur orgaisasi pesantren 

5. Data guru dan santri 

6. Sarana dan prasarana pesantren 

7. Peraturan-peraturan pesantren 

8. Kegiatan sehari-hari santri 

9. Foto-foto penelitian  
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Lampiran 5: Struktur Pengurusan Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

 

 

 

  

Dewan Pembina Pesantren 

H. Rossiana Rasmai 
Riyadi Wibowo 

Kesantrian 

trian Faisal Idris, S.Pd. 

Pimpinan Pompes 

Muh. Natsir, S.Pd. 

Sekertaris 

Andriadi Nappa, S.Pd. 

Bendahara 

Arinil Haq, S.H. 

Wakil Pimpinan Pompes 

Hendrawan 

Bag. Manajemen 

Tahfidz Dinul Haq Natsir, S.Pd 

Bidang Humas 

Syarifuddin  

Musyrif 

Muhammad ilham, S.Pd. 

Musyrif 

Muhammad Huzein  

Musyrif 

 Sukirman Jalil, S.H. 

Musyrif 

 Arinal Haq Natsir 

Musyrif 

 Nidaul Haq 

Musyrif 

 Syahriana  

Wali Santri 

Santri 
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Lampiran 6: Data Guru dan Santri  

a. Data Guru Pesantren Darul Haq Makkaraeng 
 

No  Nama Umur 

1. Muhammad Natsir, S.Pd. 52 tahun 

2. Samrati B. 48 tahun 

3. Muhammad Ilham I, S.Pd. 32 tahun 

4. Andriadi Nappa, S.Pd. 28 tahun 

5. Dinul Haq Natsir, S.Pd. 27 tahun 

6. Arinil Haq, S.H. 26 tahun 

7. Faisal Idris, S.Pd. 25 tahun 

8. Dzikrul Haq 24 tahun 

9. Hendrawan  24 tahun 

10. Sukirman Jalil, S.H. 23 tahun 

11. Arinal Haq Natsir 22 tahun 

12. Nidaul Haq 18 tahun  
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b. Data Santri Pesantren Darul Haq Makkaraeng 

 

No Nama 

1. Hizbul Haq 

2. Muh. Habiburrahman 

3. Alpian 

4. Fatir Mansyur 

5. Muh Iqra 

6. Diaul Haq 

7. Muh Sandy Firmansyah R 

8. Ammar Muayyad 

9. Muh. Fathir Ramadhan 

10. Iksan Putra Halim 

11. Putra Zaqilla Hilqa 

12. Murdani 

13. Fatih Fadhail Firdaus 

14. Muh. Aksan 

15. Muhammad Iyas Marzuki 

16. Muhammad Hylmi Dafillah 

17. Abdullah Ar-Raihan 

18. Nabil Musyafa 

19. Ibrahim Latif 

20. Muh. Resky 

21. Muh Algazali 
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22. Muhammad Nur 

23. Salman Alfarizi 

24. Muh Nur Fiqhi B. 

25. Abdurrahman 

26. Muhammad Faqih Assiddiq 

27. Muhammad Ikhsan 

28. Muhammmad Alif Seyva 

29. Muqbil 

30. Muhammad Fatir 

31. Muhammad Fakhri 
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Lampiran 7: Sarana dan Prasarana 

 

No Jenis Sarana Jumlah 

1. Ruang kelas 2 

2. Ruang UKS 1 

3. Mesjid/Musollah 1 

4. Asrama 1 

5. Toilet  5 

6. Meja kecil 15 

7. Papan tulis  2 
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Lampiran 8: Jadwal Kegiatan Sehari-Hari Santri Pesantren Darul Haq 

Makkaraeng 

 

No  Jam Kegiatan 

1. 03.30 – 04.30 Salat tahajjud dan menghafal 

2. 04.30 – 06.30 Salat subuh dan belajar 

3. 06.30 – 08.00 Istirahat, sarapan dan salat dhuha 

4. 08.00 – 10.00 Wajib mengaji, menghafal dan murajaah 

5. 10.00 – 11.00 Istirahat  

6. 11.00 – 12.00 Wajib mengaji, menghafal dan murajaah 

7. 12.00 – 14.00 Salat duhur, makan dan istirahat 

8. 14.00 – 15.30  Salat asar dan kegiatan bermanfaat 

9. 15,30 – 17.00  Belajar 

10. 17.00 – 18.00  Wajib mengaji, menghafal dan murajaah 

11. 18.00 – 20.00 Salat magrib dan taklim 

12. 20.00 – 21.30  Salat isya, wajib mengaji, menghafal dan murajaah 

13. 21.30 – 22.00 Persiapan istirahat/tidur 

Adapun kegiatan pesantren dihari libur yaitu: 

1) Ahad pekan 1 : Senam dan renang di Kostrad 

2) Ahad pekan 2 : Futsal 

3) Ahad pekan 3 : Olahraga lari 

4) Ahad pekan 4 : Senam dan renang 
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Lampiran 9: Peraturan Santri 

 

a. Pelanggaran Berat 

1) Tidak salat berjamaah tanpa udzur (denda dan botak 

2) Tidak menyetor hafalan 

3) Berkelahi (denda dan botak) 

4) Bermail keleran, wartek dan sebagainya 

5) Begadang di atas jam 10 

6) Pulang tanpa izin (denda dan botak) 

7) Bicara kotor 

8) Membawa HP 

9) Merokok (surat peringatan, denda dan botak) 

10) Tidak membersihkan 

11) Berbicara dengan lawan jenis 

12)  Menyimpan al-Qur’an, kitab ummi, kitab bacaan dan sebagainya 

disembarang tempat 

b. Pelanggaran Ringan 

1) Masbuk 

2) Membuang sampah sembarangan 

3) Terlambat masuk kelas 

4) Keluar kelas tanpa izin 

5) Mengejek dan mencela 

6) Menyimpan pakaian di WC 

7) Tidak pakai peci 
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Lampiran 11: Dokumentasi  

 

Observasi awal wawancara dengan ustadz Andriadi Nappa, S. Pd. (guru ta’limul 

muta’allim) di kantor Pesantren Darul Haq Makkaraeng pada tanggal 23 Juli 2023 

 

Penyerahan surat izin meneliti di yayasan pesantren pada tanggal 5 Desember 

2023. 
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Diskusi buku ta’limul muta’allim bersama ustad Muhammad Natsir, S.Pd. 

(pimpinan Pesantren Darul Haq Makkaraeng) dan ustadz Andriadi Nappa di 

yayasan pesantren pada tanggal 8 desember 2023. 

 

Mengikuti pembelajaran tambahan di Mesjid Pesantren Darul Haq Makkaraeng, 

pada tanggal 20 Desember 2023. 
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Mengikuti kajian ta’limul muta’allim di Pesantren Darul Haq Makkaraeng, pada 

tanggal 27 Desember 2023. 

 

Membiasakan santri salim sebelum keluar mesjid setelah pembelajaran 

dilakukan. 
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Wawancara dengan ustadz Muhammad natsir, S.Pd. (pimpinan pesantre), di 

yayasan pesantren, pada tanggal 21 Januari 2024. 

 

Wawancara dengan ustadz Hendrawan (wakil pimpinan pesantren) di yayasan 

pesantren, pada tanggal 21 Januari 2024. 
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Wawancara dengan Muhammad Fathir (santri) di kantor Pesantren Darul Haq, 

pada tanggal 25 Januari 2024.  

 

Wawancara dengan Nabil Musyafa(santri) di kantor Pesantren Darul Haq, pada 

tanggal 25 Januari 2024.  
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Wawancara dengan Muhammad Nur Fiqih(santri) di kantor Pesantren Darul Haq, 

pada tanggal 25 Januari 2024.  

 

Wawancara dengan Abdullah Arraihan(santri) di Mesjid Pesantren Darul Haq, 

pada tanggal 25 Januari 2024.  
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Wawancara dengan Fatih Fadhail(santri) di Mesjid Pesantren Darul Haq, pada 

tanggal 25 Januari 2024.  

 

Wawancara dengan Faisal Idris, S,Pd. (kesantrian pesantren), di kantor Pesantren 

Darul Haq, pada tanggal 25 Januari 2024. 
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Wawancara dengan ustadz Andriadi Nappa, S. Pd. (guru ta’limul muta’allim) di 

yayasan pesantren, pada tanggal 29 januari 2024. 

 

Para informan (santri) 
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Mengikuti kajian ta’limul muta’allim di Mesjid Pesantren pada tanggal 31 januari 

2024. 

 

Santri membaca hadis arbaiin setiap sudah salat lima waktu 
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Sampul buku ta’limul muta’allim 
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Akun Youtube Pesantren Darul Haq Makkaraeng  
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