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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 

 
b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 

 
t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 

 
s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 

 
r 
 

Er 
 ز 

 
Zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
Syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 

 
t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 

 
z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع  

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ  

 
Gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

Ef 
 ق  

 
Qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
Mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
Nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
Wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
Ha 

 
h 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 

 
y 
 

Ye 
 

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

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

tanda (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahِ dan 
ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au u dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahِdan alif atau 

ya>’ 

 

 ...َ  ا | ...َ  ى 

 
d}ammah dan wau 

 

 ــُـو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــِـــى 
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى 

 qi>la : قـِيْـلَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ رَوْضَـةُ  الَ   : raudhah al-atfal 

ُِالَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة  : al-madinah al-fadilah 

ُِالَْـحِـكْـمَــة  : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

ُِِالَــْحَـقّ   : al-h}aqq 

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِّى  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــ ـ

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

ُِِالَزَّلــْزلَــَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُِالَــْفَـلْسَـفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

مُـرُوْنَ تـأَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 
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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-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِيـنُْ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فِْ رَحـــْمَةِ اللهِ ـهُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 
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dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Fitri Nurul Lail 

NIM : 80100222116 

Judul : The Method of Da'wah in the Moral Development of 
Students at Darul Mahfudz Lekopa’dis Islamic Boarding 
School, Tinambung District, Polewali Mandar Regency 

The primary focus of this study was to examine the utilization of the da'wah 
method in fostering the moral growth of pupils at Darul Mahfudz Lekopa’dis Islamic 
Boarding School, located in the Tinambung District of the Polewali Mandar Regency. 
The specific aspects examined encompassed: 1. The application of the da'wah method 
is necessary for the moral growth of students at Darul Mahfudz Lekopa'dis Islamic 
Boarding School in Tinambung District, Polewali Mandar Regency. 2. The 
implementation of the da'wah technique in the moral growth of students at Darul 
Mahfudz Lekopa'dis Islamic Boarding School, located in Tinambung District, Polewali 
Mandar Regency, was examined. 3. Did the da'wah approach implemented at Darul 
Mahfudz Lekopa'dis Islamic Boarding School, Tinambung District, Polewali Mandar 
Regency, effectively contribute to the moral growth of students. 

This study employed a descriptive qualitative methodology, including da'wah 
and communication strategies. The data sources for this research comprised the four 
student mentors, two teachers, and four students from Darul Mahfudz Islamic 
Boarding School. The data collection methods employed included observation, 
interviews, and documentation. Data processing and analysis were conducted in three 
stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The findings of this study revealed that the implementation of the da'wah 
technique is necessary for the moral growth of pupils at Darul Mahfudz Lekopa'dis 
Islamic Boarding School, located in Tinambung District, Polewali Mandar Regency. 
This conclusion is based on the following justifications: 1. Bolstering the ethical and 
Islamic identity of students, 2. Augmenting religious comprehension, 3. Cultivating 
character, 4. Confronting contemporary challenges. The da'wah methods employed in 
the moral growth of students at Darul Mahfudz Lekopa’dis Islamic Boarding School, 
located in Tinambung District, Polewali Mandar Regency, encompassed four 
approaches: 1. The Uswah (exemplary) Method, 2. The Halaqah Method, 3. The 
Muhadharah Method, and 4. The Ta’widiyah (habituation) Method. The da'wah 
methods employed at Darul Mahfudz Lekopa'dis Islamic Boarding School in 
Tinambung District, Polewali Mandar Regency were successful in fostering the moral 
growth of students. These four methods effectively facilitated the internalization of 
religious principles, resulting in students who possessed extensive knowledge, strong 
moral values, and a readiness to make positive contributions to society. 

The implications of this research are: 1. Darul Mahfudz Islamic Boarding 
School should be able to conduct training and coaching for ustadz and ustadzah to be 
able to apply special da ' wah methods that are more relevant and attractive to 
students, 2. The da ' wah method applied at Darul Mahfudz Islamic Boarding School 
can be a motivation for students in virtue, both from the aspects of worship and creed, 
3. The uswah, halaqah, muhadharah, and ta'widiyah methods applied at Darul 
Mahfudz Islamic Boarding School, allow students to not only understand religious 
teachings in depth but also apply them in their daily lives. 
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 تجريد البحث
 فطري نور الليل  : الاسم

 80100222116 : رقم التسجيل

ي   : العنوان 
 
ف الدعوة  افمنهج  بمأخلاق    إشر دار  التلاميذ  درسة 

تأكوبيل المحفوظ بمنطقة  مقاطعة يديس  نامبونغ، 
 بوليوالي ماندار 

ي  لالرئيسية    القضية
ف  الدعوة  منهج  البحث هي كيفية  افهذا  دار ب  التلاميذ أخلاق    إشر مدرسة 

.  1  :الفرعية فيما يلي   القضيةنامبونغ، مقاطعة بوليوالي ماندار. وتتمثل  ي ديس بمنطقة ت أكوبي المحفوظ ل

ي  
ي ف 
افلماذا يجب تطبيق منهج الدعوة ف  ديس بمنطقة  أكوبيمدرسة دار المحفوظ لب   التلاميذ أخلاق    إشر

ي  . 2،  نامبونغ، مقاطعة بوليوالي ماندار ي ت
ي ف 
افكيف يتم تطبيق منهج الدعوة ف  مدرسة  ب  التلاميذ أخلاق    إشر

الذي قد تم  هل منهج الدعوة  .  3،  نامبونغ، مقاطعة بوليوالي ماندار  ي ديس بمنطقة تأكوبي دار المحفوظ ل
ي    تطبيقه

ف  اففعال  لب  التلاميذ أخلاق    إشر المحفوظ  دار  بمنطأكوبيمدرسة  تديس  نامبونغ، مقاطعة  ي قة 
 . بوليوالي ماندار 

، حيث تم استخدام منهج الدعوة    تحت بحث نوعي   تندرج هذه الدراسة ي
  مدخلا   والتواصلوصف 

ي  من    ثلاثةللبحث. أما مصادر بيانات هذا البحث فهي  
ف  مدرسة    من تلاميذ   وأربعة  ،ومدرسان،  التلاميذ مشر

، والتوثيق.  ة المقابلو جمع البيانات مثل الملاحظة،    طريقةدار المحفوظ. بالإضافة إل ذلك، تم استخدام  
  : عرض و البيانات،    تقليلأما تقنيات معالجة وتحليل البيانات فقد تم تنفيذها من خلال ثلاث مراحل، وهي

 والاستنتاج. البيانات، 

البحث   ي    تبي   نتائج 
ف  وري  ض  الدعوة  منهج  تطبيق  افأن  دار ب   التلاميذ أخلاق    إشر مدرسة 

ل تأكوبي المحفوظ  بمنطقة  لل ي ديس   ، ماندار  بوليوالي  مقاطعة  الأخلاق  .  1  :الآتية  مور نامبونغ،  تعزيز 
، .  2  ،للتلاميذ والشخصية الإسلامية   ي

أما   .مواجهة تحديات العصر.  4  بناء الشخصية،.  3  تعزيز الفهم الدين 
ي    الذي قد الدعوة    مناهج

اف تم تطبيقه ف  ،  الأسوة  . منهج1و:  مدرسة دار المحفوظ فهب   التلاميذ أخلاق    إشر
ة،  . منهج3  الحلقة،  . منهج 2 ي قد تم تطبيقها الدعوة    مناهجفعالية  .  التعويد   . منهج4  المحاض 

ي    الن 
اف ف    إشر

ي أن هذه    ظهرت  التلاميذ أخلاق  
  تلاميذ الأربعة تضمن ترسيخ القيم الدينية بشكل فعال، وتشكيل    المناهجف 
ي المجتمع مستعدينذوي معرفة وأخلاق، 

ي ف     .للإسهام الإيجاب 

تبةتتمثل   ي عل مدرسة دار المحفوظ أن تقوم بتدريب  .  1  :هذا البحث فيما يلي ل   الآثار المت 
ينبغ 

.  2للتلاميذ.  ملاءمة وجاذبية    الأفضلخاصة  ال  مناهج الدعوة وتوجيه الأساتذة ليكونوا قادرين عل تطبيق 

ي قد تم تطبيقها الدعوة    مناهجيجب أن تكون  
ي مدرسة دار المحفوظ دافعًا    الن 

 إل أداء أعمال   للتلاميذ ف 
ي جانب العبادة أو العقيدة

، سواء ف  ي تطبقها  و الحلقة،  و الأسوة،    . مناهج3  .الخت 
ة، والتعويد الن  المحاض 

المحفوظ،  ب دار  بعمق  للتلاميذ تتيح  لا مدرسة  الدينية  التعاليم  بل  فحسب  فهم  حياتهم  ل،  ي 
ف  تطبيقها 

  .اليومية
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ABSTRAK 

Nama : Fitri Nurul Lail 

NIM : 80100222116 

Judul : Metode Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Santri di 
Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

Pokok masalah Penelitian ini adalah bagaimana metode dakwah dalam 
pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Dengan sub masalah yaitu: 1. Mengapa 
metode dakwah perlu diterapkan dalam pembinaan akhlak santri di Pondok 
Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 
Mandar, 2. Bagaimana metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak 
santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 
Kabupaten Polewali Mandar, 3. Apakah metode dakwah yang diterapkan efektif 
digunakan dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz 
Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah dakwah dan komunikasi. Adapun Sumber data 
penelitian ini adalah 4 Pembina santri, 2 Guru, serta 4 santri Pondok Pesantren Darul 
Mahfudz. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 
tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode dakwah perlu diterapkan 
dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Karena: 1. Penguatan Akhlak dan 
Kepribadian Islami Santri, 2. Peningkatan Pemahaman Keagamaan, 3. Pembentukan 
Karakter, 4. Menghadapi Tantangan Zaman. Metode dakwah yang diterapkan dalam 
pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu: 1. Metode Uswah (teladan), 2. Metode 
Halaqah, 3. Metode Muhadharah, 4. Metode Ta’widiyah (pembiasaan). Efektivitas 
metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren 
Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu: 
Keempat metode ini memastikan internalisasi nilai-nilai agama secara efektif, 
membentuk santri yang berpengetahuan, berakhlak, dan siap berkontribusi positif 
dalam masyarakat. 
Implikasi penelitian ini yaitu: 1. Hendaknya Pondok Pesantren Darul Mahfudz dapat 

melakukan pelatihan dan pembinaan bagi para ustadz dan ustadzah agar mampu 

menerapkan metode dakwah khusus yang lebih relevan dan menarik bagi santri, 2. 

Hendaknya metode dakwah yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

dapat menjadi motivasi bagi santri dalam kebajikan, baik dari aspek ibadah maupun 

akidah, 3. Metode uswah, halaqah, muhadharah, dan ta’widiyah yang diterapkan 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz, memungkinkan santri untuk tidak hanya 

memahami ajaran agama secara mendalam tetapi juga mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Metode menjadi salah satu komponen yang terpenting dalam proses 

pembelajaran atau pembinaan. Islam secara sempurna memberi petunjuk bagi 

manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Islam 

yang kaffah itu juga menempatkan akhlak sebagai pendidikannya, tidak ada 

pendidikan bila akhlak tidak dijadikan sebagai tujuan. Islam adalah agama 

dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan 

menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil’alamin. 

Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala 

ajarannya menjadi pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten serta 

konsekuen. 

Dakwah dengan segala kegiatannya yang akurat dapat berjalan dengan 

efisien dan bahkan menjadi pendorong bagi perubahan umat kearah yang 

lebih baik dengan cara ataupun metode yang sistematis. Dakwah dalam Islam 

adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk 

mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya.1 Dakwah dipandang sebagai proses 

pendidikan yang baik dan benar-benar harus mengacu pada nilai-nilai Islam 

yang diterapkan sedini mungkin kepada anak. Apabila proses tersebut dapat 

berjalan dengan baik, tentu akan muncul generasi muda yang berkualitas. 

Mereka adalah generasi muda yang selalu siap mengemban misi kemanusiaan 

kepada masyarakat yang ada di lingkungannya. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sebab 

 

1Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 
2014), h. 18 
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jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahteranya, rusaknya masyarakat 

tergantung kepada akhlak dari masyarakat itu sendiri. Apabila akhlaknya baik, 

maka sejahtera lahir batinnya, apabila akhlaknya rusak maka rusaklah lahir 

batinnya.2 

Menurut ajaran Islam, berdasarkan praktek Rasulullah saw. pendidikan 

akhlak adalah faktor penting dalam membina suatu umat. Ajaran akhlak dalam 

Islam sesuai dengan fitrah manusia. Akhlak dalam Islam benar-benar 

memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan 

fitrahnya. Fitrah dalam Alquran dapat menjadi ukuran baik dan buruk. 

Persoalan tersebut dapat dijembatani dengan penerapan ajaran Islam 

melalui bimbingan yang diberikan oleh para ahli, karena sesungguhnya ajaran 

Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti serta sanggup 

menghasilkan orang-orang bermoral, jiwa yang bersih, cita-cita yang benar 

dan akhlak yang tinggi, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, 

menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan yang baik dan buruk, suatu 

perbedaan yang tercela dan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan yang 

mereka lakukan. 

Mengingat masalah akhlak adalah masalah yang penting sesuai yang 

tertera diatas, maka dalam mendidik dan membina akhlak remaja tidak hanya 

orang tua yang berperan aktif karena masa remaja merupakan masa transisi 

yang kritis, namun juga dengan adanya pembina dengan berbagai metode 

yang digunakannya misalnya seperti metode latihan dan pembiasaan, metode 

keteladanan, membina melalui petunjuk dan nasehat, membina dengan 

perhatian/pengawasan serta membina melalui ganjaran dan hukuman.3 

 

2Rachmat Djatmika, Sistem Etika Islam, (Jakarta: Panjimas, 2000), h. 11 

3Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Cet.II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4 
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Pembinaan akhlak memiliki proses yang panjang. Oleh sebab itu 

banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam pembinaan akhlak. 

Salah satunya pendidikan, pendidikan menjadi pondasi awal dalam 

membentuk insan yang berakhlak mulia, untuk menciptakan manusia yang 

taat dan bertaqwa sehingga menjadi seorang muslim yang sejati. Pembinaan 

akhlak harus menjadi pembelajaran pertama bagi anak yang dimulai dari usia 

dini, yang disesuaikan dengan kemampuan dan usia mereka. Tanpa dibiasakan 

menanamkan sikap yang baik bagi pertumbuhan akhlaknya, maka anak-anak 

akan dibesarkan tanpa mengenal akhlak. Olehnya itu, akhlak adalah 

membiasakan kehendak, akhlak bukanlah sesuatu pelajaran yang dicapai 

hanya dengan membaca saja, tetapi juga harus ditanamkan sejak kecil dengan 

cara membiasakan berakhlak dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.4 

Pentingnya pembangunan akhlak sejak usia dini tentu akan memberikan 

konstribusi positif bagi pembangunan mental anak-anak kedepan, mereka 

akan mampu bersikap dewasa serta mampu memiliki prinsip yang kokoh bagi 

kehidupannya. 

Akhlak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang diantaranya 

faktor internal yang meliputi insting dari individu dan lingkungan keluarga, 

sedangkan faktor eksternal meliputi pergaulan, media elektronik dan media 

massa hingga lingkungan disekitar yang dapat mempengaruhi akhlak 

seseorang. Hal ini mengakibatkan lingkungan pesantren sangat menunjang 

dalam pembentukan karakter sejak dini, dikarenakan lingkungan pesantren 

telah disesuaikan dengan pedoman keagamaan dan rutinitas yang dapat 

mempengaruhi akhlak setiap santrinya. Dalam hal ini kehidupan di pesantren 

 

4Rachmat Djatmika, Sistem Etika Islam, h. 48  
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menuntut santri untuk mengikuti banyak kegiatan dan rutinitas sesuai aturan 

dengan baik yang kemudian akan sangat mempengaruhi pembentukan 

karakter santri dan sangat efektif untuk merubah akhlak seorang santri.5 

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam pembinaan maupun 

pembentukan akhlak dan karakter santri. Membina akhlak santri berarti 

memberikan sumbangsih yang besar bagi persiapan bangsa yang lebih 

optimal, sebaliknya bila dibiarkan begitu saja, akan terjerumus keperbuatan 

yang tercela. Salah satu metode yang digunakan untuk membina akhlak santri 

adalah melalui metode dakwah, yakni berupa penyampaian pesan-pesan 

agama Islam. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran 

spiritual, moral, dan sosial pada diri santri. 

Pola pembinaan yang sering diterapkan di pesantren ialah pembinaan 

kepribadian islam yang meliputi akidah, pembinaan keimanan, pembinaan 

akhlak hingga pola bermasyarakat. Pembinaan yang bermodelkan perintah, 

larangan, tabligh (motivasi), uswah (teladan), hingga model transfer 

pemikiran melalui komunikasi dua arah yang dilakukan antara pembina 

dengan santri.6 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan 

berkembang ditengah-tengah masyarakat, sekaligus memadukan unsur-unsur 

pendidikan yang amat penting. “Pertama, ibadah untuk menanamkan iman 

dan taqwa terhadap Allah Swt, Kedua, Tabligh untuk penyebaran ilmu, Ketiga, 

amal perbuatan dan akhlak untuk mewujudkan kemasyarakatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren ini juga memiliki fungsi yang 

 

5Diah Krisnatuti, Tin herawati, Nurlaili Rahmah, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi 
dengan Kepatuhan dan Kemandirian Santri Remaja, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 
4 No. 2 April 2011, h. 155 

6Izzah, Perubahan Pola Hubungan Kiai Dan Santri Pada Masyarakat Muslim 
Tradisional Pedesaan, Jurnal Sosiologi Islam, Vol.1 No. 2 februari 2011, h. 48 
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berguna seperti transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi 

Islam, serta menciptakan ulama-ulama baru.7 Hal ini berarti tujuan pokok 

pondok pesantren ada tiga hal, yaitu mendidik dan membina akhlak agar 

memiliki akidah yang kokoh, menciptakan kepribadian muslim yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia serta 

bermanfaat bagi masyarakat.  

Pesantren juga berperan sebagai lembaga yang mengajarkan akhlak 

dan ilmu pengetahuan yang bersumber kepada ajaran Islam. Untuk itu, 

melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini 

khususnya di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yakni banyak anak santri yang minim 

akhlak dan memprihatinkan yang bertolak belakang dengan akhlak yang ideal, 

seperti mencuri, merokok, sering bolos, tidak disiplin, mengucapkan kata-kata 

kasar dan kotor kepada temannya, berkelahi dan berteriak dengan nada yang 

tinggi, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi mungkin karena kurangnya pembinaan 

akhlak yang mereka peroleh, baik dari lingkungan keluarga maupun dari 

lingkungan pesantren. 

Adapun indikator anak santri berekelakuan buruk seperti mencuri, 

merokok, sering bolos, tidak displin, mengucapkan kata-kata kasar dan kotor 

serta berkelahi, disebabkan karena beberapa faktor: Pertama; santri tersebut 

berasal dari keluarga yang kurang ekonominya sehingga ia selalu merasa 

kekurangan, yang menyebabkan santri tersebut mencuri dengan mengambil 

barang yang bukan miliknya. Kedua; dengan pergaulan bebas santri diluar saat 

libur, ketika kembali ke lingkungan pondok pesantren, ia membawa rokok dan 

mengajak teman-temannya untuk merokok bersama. Ketiga; santri tersebut 

 

7Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), h. 90 
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hanya anak tunggal sehingga ia bersifat manja dengan hal ini ia tidak betah 

dilingkungan pesantren dengan peraturan-peraturan yang ketat, yang 

menyebabkan santri ini selalu mau pulang kerumah karena tidak nyaman di 

lingkungan pesantren. Keempat; santri berasal dari lingkungan yang kurang 

baik, yang menyebabkan ia terbiasa sering mendengar kata-kata kasar dan 

kotor dilingkungan tempat tinggalnya, sehingga santri tersebut menirunya 

dengan berkata kasar dan kotor juga kepada temannya di pesantren yang 

dalam hal ini juga menyebabkan terjadinya perkelahian dengan sesama santri 

di pesantren.  

Melihat fenomena tersebut, akhlak mulia merupakan  sesuatu yang 

sangat mahal dan sulit diperoleh, dalam hal ini orang tua, para guru, dan 

pembina di pesantren mempunyai peran penting dalam melaksanakan 

dakwah dengan kata lain mengajak, mendorong dan memotivasi generasi 

muda untuk senantiasa berada di jalan yang benar dan tetap istiqomah. Dalam 

melaksanakan kegiatan dakwah di era saat ini tentu tidak mudah, diperlukan 

cara dan metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan dakwah agar bisa 

terlaksana dengan baik. 

Merujuk pada konteks pondok pesantren, metode dakwah menjadi 

sangat relevan karena lingkungan pendidikan yang berbasis agama 

memungkinkan terjadinya interaksi intens antara pembina dengan para 

santri. Penyampaian materi agama tidak hanya dilakukan melalui ceramah 

atau pengajaran formal dikelas, tetapi juga melalui pengarahan pribadi dengan 

nasehat juga diskusi kelompok kemudian membiasakan santri untuk 

mengikuti kegiatan keagamaan dengan rutin di pesantren. Apabila santri tidak 

mengikuti maka tentu ada konsekuensi yang diberikan kepada santri tersebut. 
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Pengembangan kegiatan dakwah di pondok pesantren tentu 

disesuaikan dengan  karakteristik santri, serta karakteristik kelas dengan 

ketepatan waktu pengajaran dan sumbangsinya terhadap capaian santri. Hal 

ini sangat penting bagi guru ataupun pembina dalam memilih dan 

menggunakan metode dakwah yang tepat. Hasil dakwah yang baik dapat 

tercapai karena interaksi positif dari berbagai faktor yang saling mendukung.8 

Akibat banyaknya permasalahan akhlak pada remaja terutama dalam 

lingkungan pesantren maka peneliti tertarik dengan Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang berupaya 

semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan membentuk akhlak santri 

menjadi lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam 

kehidupan, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, maupun di 

lingkungan pendidikan. Kemudian peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat 

penelitian atas dasar pertimbangan umum bahwa Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang santrinya 

berjumlah 180 yang memiliki kualitas dan kuantitas, serta memiliki aturan 

yang sistematis dan terprogram. Salah satu aturan yang wajib diikuti oleh 

santri yaitu mengikuti kegiatan rutin seperti shalat tahajjud, halaqah, shalat 

dhuha, tadarruz Alquran, setoran hafalan, muhadharah, pembacaan yasin, 

tahlilan dan al-barazanji, serta pembacaan shalawat fatimiyyah. Pembina juga 

memiliki metode dalam proses dakwahnya yang dapat membangun karakter 

santri dengan cara memberikan contoh teladan yang baik, menyampaikan 

dakwah atau arahan dengan cara yang lemah lembut, serta melakukan 

 

8Taufik Pelu, Proses Dakwah Halaqah Dalam Membangun Karakter Santri Pondok 
Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syahiby Wahwah Islamiyah Gowa, Tesis, (Makassar: 
Prodi Dirasah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 2 
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pendampingan terhadap santri, yang dengan pelaksanaannya dilakukan 

setiap hari. 

Dakwah bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan 

mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak umat manusia. Metode 

dakwah yang sistematis dan bijaksana dapat menjadi pendorong perubahan 

umat ke arah yang lebih baik, membantu mencegah kemungkaran, dan 

membentuk masyarakat yang taat kepada ajaran Islam. Pesantren memiliki 

peran signifikan dalam membina akhlak santri. Pembinaan dilakukan melalui 

berbagai metode, seperti keteladanan, latihan, pembiasaan, pengawasan, dan 

pemberian ganjaran atau hukuman. Lingkungan pesantren yang religius dan 

disiplin sangat mendukung pembentukan karakter santri. 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz di Kecamatan Tinambung, 

Kabupaten Polewali Mandar, yang berupaya memperbaiki dan membina 

akhlak santri melalui penerapan ajaran Islam. Meskipun terdapat beberapa 

santri dengan perilaku yang kurang baik, pesantren ini telah berhasil 

menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan akhlak yang positif 

melalui kegiatan keagamaan rutin dan metode dakwah yang efektif. 

Metode dakwah di pesantren ini melibatkan penyampaian pesan agama 

dengan menggunakan empat metode dakwah meliputi, metode dakwah uswah 

(keteladanan), halaqah, muhadharah dan ta’widiyah (pembiasaan). Selain itu, 

para pembina dan ustadz yang mengajar melakukan kegiatan rutin keagamaan 

dan pengawasan yang ketat yang bertujuan untuk membantu membentuk 

akhlak santri menjadi lebih baik. 

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang metode dakwah 

yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Mahfudz karena pesantren ini 

telah menunjukkan hasil yang positif dalam pembinaan akhlak santri. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode dakwah yang 

diterapkan dapat efektif dalam membentuk akhlak santri. 

Sebagai pertimbangan khusus peneliti tertarik untuk meneliti di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz yaitu karena sebagian para santrinya dapat 

mencerminkan tingkah laku yang baik, bisa dikatakan memiliki akhlak yang 

baik. Terlihat pada saat bersosialisasi baik di lingkungan pesantren maupun di 

luar pesantren, hingga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang religius dengan 

penerapan nilai-nilai ajaran Islamnya yang kental, hal ini terbukti bahwa 

metode dakwah yang digunakan dalam membina akhlak santri cukup berhasil. 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode 

dakwah dalam membina akhlak santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah tersebut penelitian ini difokuskan pada 

metode dakwah dan pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas fokus penelitian diatas, maka dikemukakan 

deskripsi fokus penelitian yaitu : 

a. Metode dakwah  

Metode dakwah yang peneliti maksud adalah metode dakwah yang di 

gunakan oleh pembina dan guru dalam membina akhlak santri di pondok 

pesantren Darul Mahfudz yaitu sebagai berikut:  

1) Metode uswah (teladan), metode ini meliputi tiga aspek yaitu akhlak, 

akidah dan ibadah. Melalui ketiga aspek tersebut, dapat membentuk 
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akhlak yang baik pada santri baik di lingkungan pesantren maupun di 

luar pesantren. 

2) Metode Halaqah, metode ini menggambarkan sebuah sistem 

pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga 

pada pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan sosial para 

santri. 

3) Metode Muhadharah, dalam metode ini para santri dituntut untuk 

menyampaikan ide atau materi ceramah maupun pidato secara jelas 

dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk melatih 

keberanian santri dalam berbicara di depan umum, yang merupakan 

keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Metode Ta’widiyah (pembiasaan), dalam metode ini para santri 

diajarkan untuk menjalani jadwal harian yang ketat dengan aktivitas 

seperti shalat berjamaah, mengaji, dan belajar. Dengan demikian 

metode pembiasaan ini dapat membina maupun membentuk karakter 

mental dan spiritual santri, sehingga mereka dapat menjadi pribadi 

yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat 

b. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak yang peneliti maksud adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan akhlak para anak 

santri, agar mereka mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan 

yang baik di pesantren, di rumah maupun di lingkungan sekitar. Pembinaan 

akhlak yang dilakukan oleh Pembina dan guru seperti Membentuk 

kepribadian Islami santri dengan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia 

seperti kejujuran, kesederhanaan, disiplin dan tanggung jawab melalui 

contoh langsung (teladan) dan juga pembiasaan. Kemudian meningkatkan 
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pemahaman keagamaan untuk santri yang masih berkelakuan buruk 

dengan melakukan pendekatan dakwah seperti halaqah, yang 

menungkinkan santri untuk mempelajari dan memahami ajaran agama 

secara mendalam. Misalnya, membantu santri untuk mengaitkan ajaran 

agama dengan situasi sehari-hari, sehingga mereka lebih mudah memahami 

konsekuensi dari tindakan mereka. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Metode Dakwah Dalam 

Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ?” 

Dari pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub-sub masalah 

sebagai berikut : 

1. Mengapa metode dakwah perlu diterapkan dalam pembinaan akhlak 

santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak 

santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Apakah metode dakwah yang diterapkan efektif digunakan dalam 

pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti telah melakukan penelusuran dari beberapa penelitian 

sebelumnya, dan sepanjang penelusuran, ada perbedaan yang menjadi pokok 

masalah dalam tesis ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga 
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penelitian ini memiliki signifikasi untuk dikaji. Meskipun demikian terdapat 

beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan subtansi yang diajukan dan 

hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berharga. 

a. Buku, Ilmu Dakwah, oleh Moh. Ali Aziz. Isi dari buku ini menjelaskan 

tentang hakekat dakwah, paradigma ilmu dakwah, pesan dakwah, metode 

dakwah, media dakwah, serta dakwah dan perubahan perilaku.9 

b. Buku, Pengantar Sosiologi Dakwah, oleh Syamsuddin. Isi dari buku ini 

menjelaskan tentang ilmu sosiologi dan ilmu dakwah, aplikasi dakwah 

dalam masyarakat, dakwah dan perubahan sosial, dakwah dan dinamika 

masyarakat pedesaan dan perkotaan, serta perspektif sosiologi dakwah.10 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Asfiatur Romadhon, “Metode 

Pembinaan Akhlakul Karimah Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah 

Fatimiyyah Malang”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

keteladanan, metode latihan dan pembiasaan. Yang dimana setiap santri 

wajib melakukan kegiatan intensif Madrasah diniyah, sholat berjamaah, 

tradisi aswaja dan organisasi santri.11 Persamaan dari penelitian yaitu 

pembinaan yang dilakukan pendidik berupa metode keteladanan, 

kemudian perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kajian dakwah 

dan akhlak, sementara penelitian sebelumnya hanya berfokus pada 

pembinaan akhlakul karimah.  

d. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiyanti. “Metode Dakwah KH. 

Muhammad Khuswanto dalam pembinaan akhlak santri di Pondok 

Pesantren Istigfar Purwosari Perbalan Kota Semarang”. Dalam penelitian 

 

9Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9 

10Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 295 

11Ninda Asfiatur Romadhon, “Metode Pembinaan Akhlakul Karimah Santri di Pondok 
Pesantren Al-Hikmah Fatimiyyah Malang”, (Tesis; Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 6 
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ini, penulis terjun langsung ke lapangan dengan melakukan konsultasi, 

metode pendidikan, metode ceramah, metode teladan, dan dalam 

pembinaan akhlak santri dengan pembiasaan.12 Persamaan dari penelitian 

ini yaitu mengkaji pembinaan akhlak santri di pondok pesantren, 

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada 

metode dakwah KH. Muhammad Khuswanto. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Pratama, “Strategi Dakwah Pondok 

Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah Tolada di Luwu Utara dalam 

Membina Akhlak Santri”. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis dengan 

metode penelitian kualitatif yang dimana strategi dalam membina akhlak 

santri, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti 

mengadakan tahfidz dan tahsinul qur’an, memberikan materi staqofah 

Islamiyah, melaksanakan sholat sunnah dhuha, serta mengadakan kerja 

bakti di lingkungan pondok pesantren13 Adapun persamaan dari 

penelitian ini yaitu mengkaji tentang akhlak santri, sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada metode dakwah 

sementara penelitian terdahulu berfokus pada strategi dakwah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

 

12Zulfiyanti, “Metode Dakwah KH. Muhammad Khuswanto dalam pembinaan akhlak 
santri di Pondok Pesantren Istigfar Purwosari Perbalan Kota Semarang”, (Disertasi, 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), h. 7 

13Sandi Pratama, Strategi Dakwah Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah 
Tolada di Luwu Utara dalam Membina Akhlak Santri, Jurnal Al-Nashihah, Vol. 4 No. 1 Januari 
2020, h. 12 
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a. Untuk mengkaji metode dakwah perlu diterapkan dalam pembinaan akhlak 

santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

b. Untuk mengkaji metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak 

santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

c. Untuk mengkaji efektivitas metode dakwah yang diterapkan dalam 

pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Memberikan tambahan informasi dalam pengembangan wawasan dan 

pengetahuan mengenai metode dakwah terhadap pembinaan akhlak santri 

di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai 

bahan referensi bagi para pendidik terhadap upaya dalam pembinaan 

akhlak di lembaga pendidikan manapun. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, 

terkhususnya untuk yang beragama Islam, agar dalam kehidupan sehari-

hari dapat menerapkan nilai-nilai dakwah dalam perbaikan akhlak. 

2. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar magister S-2 

Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Tinjauan tentang Dakwah dan Komunikasi 

1. Hakekat Dakwah dan Komunikasi 

Berbicara tentang hakekat berarti berbicara sesuatu secara mendasar. 

Dakwah bukan hanya bunyi kata-kata, tetapi ajakan psikologis yang 

bersumber dari jiwa dai. Hakekat dakwah bisa dilihat dari sang dai, bisa juga 

dari makna yang dipersepsi oleh masyarakat yang menerima dakwah.1 

Kemudian komunikasi pada hakekatnya adalah suatu proses sosial, yaitu 

sesuatu yang berlangsung atau berjalan antar manusia. Istilah proses memang 

berarti sesuatu yang sedang berlangsung, artinya proses merupakan 

perubahan atau serangkaian tindakan dan peristiwa selama beberapa waktu 

menuju suatu hasil tertentu.2 Jadi setiap langkah, mulai pesan diciptakan 

sampai menimbulkan pengaruh atau perubahan pada sasaran, adalah proses 

komunikasi. Untuk mengetahui pembahasan yang lebih detail, maka berikut 

adalah defenisi dakwah  dan komunikasi. 

a. Defenisi Dakwah 

Kata dakwah berasal dari Bahasa arab   عَا
َ
عُو    -د

ْ
   -يَد

 
عْوَة

َ
د  Kata dakwah 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja دعا madi يدعو sebagai mudhari 

yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, do’a dan semacamnya.3 

Untuk mengetahui lebih mendalam, kata da’a pertama kali dipakai dalam 

Alqur’an dengan arti mengaduh (meminta pertolongan kepada Allah) yang 

pelakunya adalah Nabi Nuh a.s dalam Q.S. Al-Qamar/54:10 lalu kata ini berarti 

 

1Faizah dan Lalu Muchin Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 12 

2Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, (Cet. I; Yogyakarta: 
Media Pressindo, 2009), h. 8 

3Ibnu Faris, Muqayyis Al-Lugah, dalam buku Muliaty Amin, Pengantar Ilmu Dakwah, 
(Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 1 
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memohon pertolongan kepada Tuhan yang pelakunya adalah manusia (dalam 

arti umum) Q.S. Al-Qamar/54:8. Setelah itu, kata da’a berarti menyeru kepada 

Allah yang pelakunya adalah kaum muslimin. Q.S. Fussilat/41:33. Dengan 

demikian, dakwah dari akar kata da’a menunjukkan manusia sebagai pelaku 

dakwah (da’i). Kemudian kata yad'ü, pertama kali dipakai dalam Alqur'an 

dengan arti mengajak ke neraka yang pelakunya adalah syaitan Q.S. Fatir/35:6 

Lalu kata itu berarti mengajak ke surga yang pelakunya adalah Allah, Q.S. 

Yunus/10:25, bahkan dalam ayat lain ditemukan bahwa kata yad'ü multi 

interpretasi secara tekstual dan kontekstual, di antaranya dipakai bersama 

untuk mengajak ke neraka yang pelakunya orang-orang musyrik dan 

mengajak ke surga yang pelakunya Allah.4 Dalam QS Al-Baqarah/2:221 

ةِ 
َّ
جَن

ْ
 ال

ى
ا اِلَ

ْٓ
عُوْ

ْ
ُ يَد

ه
ارِوَاللّٰ

َّ
 الن

ى
 اِلَ

َ
عُوْن

ْ
 يَد

َ
ك ىِٕ

ٰۤ 
ول
ُ
 ا

Terjemahnya: 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga.5 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dakwah dalam pengertian 

bahasa atau etimologi mencakup seluruh aktivitas manusia baik mengajak 

kepada yang (makruf) atau surga seperti orang muslim, muballigh, dan 

aktivitas yang mengajak kepada kesesatan (mungkar) atau neraka seperti 

orang-orang kafir, munafik dan lain-lain. Jadi dakwah dari segi bahasa itu 

bersifat universal, baik dalam arti negatif mapun arti positif. 

Dakwah dari segi terminologi, lebih dipahami sebagai usaha dan ajakan 

kepada jalan kebenaran, bukan jalan setan atau jalan kesesatan. Dalam 

pespektif terminologi, ajakan dan seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak 

 

4Muliaty Amin, Pengantar Ilmu Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 
2021), h. 5 

5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 43 
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dimaksudkan untuk membawa manusia ke jalan Allah. Berikut, ada beberapa 

pandangan ulama dalam memberikan defenisi tentang dakwah. 

a. Menurut Ali Mahfudz, memberi pengertian dakwah: 

وا 
ُ
وز

ُ
رِ لِيَف

ى
ك
ْ
مُن
ْ
يِ عَنِ ال

ْ
ه

َّ
مَعْرُوفِ وَالن

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
ى وَالْ

َ
هُد

ْ
ِ وَال

يْْ
َ
خ
ْ
 ال

ى
اسَ عَلَ

َّ
 الن

َّ
حَث

عَاجِلِ 
ْ
ةِ ال

َ
والْجل  بِسَعَاد  

Artinya:  

Mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyeruh 

mereka berbuat yang ma’ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang 

mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Dakwah yang dimaksud oleh Ali Mahfudz adalah dalam rangkaian 

pemberian motivasi kepada mad’u agar senantiasa berbuat yang ma'ruf dan 

meninggalkan yang mungkar demi mencapai kebahagiaan dunia dan 

keselamatan akhirat.6 

b. Menurut Toha Yahya Oemar, membagi defenisi dakwah kepada dua bagian 

yaitu: Definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan 

yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya 

menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan 

suatu idiologi, pendapat, pekerjaan tertentu. Sedangkan defenisi dakwah 

menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.7 

c. Bakhyul Al-Khuly memberi pengertian dakwah yaitu memindahkan umat 

dari suatu situasi ke situasi yang lain. Dakwah dimaksudkan adalah suatu 

 

6Ali Mahfudz, Hidayatu Al-Mursyidin, dalam buku Muliaty Amin, Pengantar Ilmu 
Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 6 

7Toha Yahya Oemar, Ilmu Dakwah, dalam buku Muliaty Amin, Pengantar Ilmu 
Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 6 



   18 

 

 

aktivitas atau perubahan ke arah yang lebih baik dari aktivitas manusia baik 

dari segi agama, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik, dan lain-lain.8 

d. Dakwah menurut hasil kesepakatan para pakar dakwah di Parapat Sumatra 

Utara dikatakan bahwa, dakwah Islam adalah mengajak umat manusiia 

kedalam jalan Allah (system Islam) secara menyeluruh baik dengan lisan, 

tulisan maupun dengan perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan 

ajaran Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan syahsia, usrah, jamaah 

(terorganisir) sehingga terwujud Khairul Ummah.9 

Melihat defenisi di atas, yang walaupun berbeda dalam perumusannya, 

akan tetapi jika dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya dapat 

disimpulkan bahwa pendapat para ahli dakwah tersebut, memiliki 

interpertasi dan tinjauan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

namun bila dicermati sesungguhnya hakekatnya sama yaitu, untuk 

kebahagiaan dan keselamatan dunia dan juga untuk kebahagiaan dan 

keselamatan akhirat. 

Esensi dakwah dapat dipahami ialah seruan, ajakan, peringatan dan 

penyemangat kepada manusia agar mereka senantiasa istiqamah di jalan 

kebaikan, hingga sampai kepada keselamatan, yakni surga yang telah 

disediakan oleh Allah swt. Hal ini bisa terwujud tatkala seorang manusia 

mampu mengamalkan dalam kesehariannya syariat agama atau jalan Islam. 

Inilah yang diharapkan oleh kegiatan dakwah, mendorong manusia untuk 

tetap tunduk pada ajaran agama Islam secara kaffah. 

 

 

8Bakhyul Al-Khuly, Tazkiratu Al-Duat, dalam buku Muliaty Amin, Pengantar Ilmu 
Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 8 

9Kesepakatan Parapat, Hasil Pertemuan Pakar dan Dekan Indonesia Epistimologi dan 
Struktur Keilmuan diterjemahkan Dakwah Klasifikasi Ilmu Dakwah, dalam buku Muliaty Amin, 
Pengantar Ilmu Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 9 
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e. Defenisi Komunikasi 

Secara etimologi, istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris 

communication berasal dan bersumber dari kata Latin communis yang berarti 

sama. Artinya yang dimaksud sama disini adalah sama makna. Jadi, kalau ada 

dua orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk 

percakapan maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.10 

Secara terminologi, komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat 

fundamental dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk 

berhubungan dengan sesamanya, diakui oleh hampir semua agama yang telah 

ada sejak adam dan hawa.11 

Komunikasi juga merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia, dan bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena 

bagi tebentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh 

informasi. Sehingga masyarakat saling berbagi informasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Secara sederhana komunikasi juga dapat terjadi apalagi ada 

kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. 

Adapun menurut para ahli bervariasi dalam memberikan defenisi 

tentang komunikasi, antara lain sebagai berikut: 

1) Menurut William C Himstreet dan Wayne Mullin Baty, komunikasi adalah 

proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa 

baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan.12 

 

10Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Cet. XXI; Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 9 

11Dani Vardiansyah, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4 

12Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 3 



   20 

 

 

2) Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk 

merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta 

pembentukan pendapat dan sikap.13 

3) Moor juga mengemukakan bahwa komunikasi adalah penyampaian 

pengertian antar individu, dikatakannya semua manusia dilandasi 

kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan 

dan pengalaman dari orang yang satu kepada orang yang lain. Pada 

pokoknya komunikasi ini adalah pusat minat dan situasi, perilaku dimana 

suatu sumber menyampaikan pesan kepada seorang penerima dengan 

berupaya menpengaruhi perilaku penerima tersebut.14 

Defenisi tentang komunikasi memiliki banyak ragam yang dapat 

dirumuskan oleh para ahli diatas, masing-masing memiliki penekanan dan arti 

yang berbeda satu sama lainnya. Pada dasarnya defenisi komunikasi memiliki 

karakterisktik yang tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial lainnya, hanya saja 

dalam ilmu komunikasi, objeknya ditujukan kepada peristiwa-peristiwa 

komunikasi antara manusia. 

f. Defenisi Dakwah dan Komunikasi 

Dakwah adalah suatu proses mengajak atau menyeru orang lain untuk 

mengenal dan mengamalkan ajaran agama. Dalam konteks Islam, dakwah 

merujuk pada upaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada 

masyarakat. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah, 

diskusi, atau media sosial. Sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran 

informasi antara dua pihak atau lebih dengan berbagai metode. Komunikasi 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, atau isyarat. 

 

13Lukiati Komala, Ilmu Komunikasi, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 73 

14Syaiful Rahim, Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi, (Cet. I; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2009), h. 8 
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Komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang pesan 

yang disampaikan dan kemampuan untuk menyesuaikan cara penyampaian 

kepada penerima pesan tersebut.15 

Berdasarkan pemahaman diatas dapat dipahami bahwa dalam konteks 

dakwah, komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Melalui 

komunikasi yang efektif, seorang dai dapat menyampaikan pesan dakwahnya 

dengan lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

seorang dai harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat 

menjalankan tugas dakwahnya dengan baik.  

Dalam menjalankan dakwah dan komunikasi, etika dan sikap yang baik 

juga sangat penting. Dai harus bersikap jujur, santun, toleran, serta 

menghormati pendapat orang lain agar pesannya dapat diterima dengan baik. 

Selain itu, keberlanjutan dan konsistensi dalam menyampaikan pesan juga 

menjadi faktor penting untuk mencapai hasil yang efektif. 

2. Unsur-Unsur Dakwah dan Komunikasi 

Unsur-unsur dakwah dan komunikasi merupakan komponen-

komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur 

tersebut adalah ideologi dakwah (tujuan dakwah), dai (subyek), mad’u 

(obyek), maddah (materi), wasilah (media), thariqah (metode) dan atsar 

(efek).16 Adapun unsur-unsur dakwah yaitu: 

a. Ideologi Dakwah (Tujuan Dakwah) 

Ideologi dakwah adalah suatu unsur yang utama yang mendapat 

perhatian. Karena ideologi dakwah adalah agama Islam yang merupakan suatu 

 

15Hamzah Fansuri, Dakwah Komunikasi: Strategi Efektif Menyebarkan Pesan Islam, 
(Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2019), h. 4 

16Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 21 
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cara hidup, dan suatu konsepsi tentang hidup dan kehidupan manusia serta 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Shalahuddin Sanusi membagi tujuan dakwah, yaitu: 

1) Tujuan Hakiki 

Tujuan hakiki adalah menyeruh manusia kepada Allah dan jalannya 

menyeruh manusia kepada Allah agar manusia sadar akan keddudukan dan 

fungsinya yaitu sebagai makhluk dan hamba Allah swt. 

2) Tujuan Umum 

Tujuan umum identik dengan tujuan hidup manusia, berdasarkan 

hikmah diutusnya Rasulullah Muhammad saw, kepada segenap makhluk 

sebagai Rahmatan lil Alamin yakni mengadakan perubahan, perbaikan dan 

pembangunan disegala bidang kehidupan. 

3) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah mengisi setiap kehidupan manusia dan 

memberikan bimbingan dan pimpinan bagi seluruh golongan masyarakat 

menurut keadaan dan persoalannya, sehingga berintegrasi dengan seluruh 

kehidupan manusia atau merupakan usaha membentuk manusia ynag 

berkepribadian muslim dalam suatu tata masyarakat Islam yang utuh.17 

b. Dai  

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun 

tulisan ataupun perbuatan baik secara individual, kelompok atau berbentuk 

organisasi dan lembaga.18 Menjadi seorang dai memang harus memiliki 

wawasan yang luas terutama dalam ilmu agama, kecakapan dan keterampilan 

dalam menyampaikan dakwah, agar kegiatan dakwah yang dilaksanakan 

 

17Shalahuddin Sanusı, Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Islam, dalam buku Muliaty 
Amin, Pengantar Ilmu Dakwah, (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 80 

18Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 75 
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mudah diterima oleh masyarakat yang menjadi objek dakwahnya. 

Dai seringkali dinilai oleh masyarakat. Kemudian disadari atau tidak 

disadari bahwa masyarakat selalu menempatkan dai sebagai panutan dan 

pemimpin non formal  dalam masyarakat. Ucapannya menjadi pegangan dan 

sikapnya menjadi contoh kepada masyarakat. Karenanya setiap dai selalu 

dituntut untuk mencerminkan pola kehidupan yang Islami pada setiap saat. 

baik yang memiliki akhlakul karimah senantiasa terlihat indah di mata 

masyarakat. Sifat dan sikap terpuji yang harus dimunculkan oleh seorang dai 

dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat takwa, ikhlas, sabar, jujur, serata 

sifat- sifat terpuji lainnya. Sifat-sifat ini harus selalu mewarnai kehidupan 

pribadi maupun keluarganya. 

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang dai secara idealnya 

sangat banyak, naun yang jelas harus merujuk kepada Alquran dan Sunnah 

Rasulullah saw. serta tingkah laku para sahabat dan para ulama.setidaknya 

ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu: Beriman dan 

bertaqwa kepada Allah Swt; Ahli Ibadah dan ahli tobat; Amanah dan siddiq, 

Pandai bersyukur; Tulus ikhlas dan tidak mementingkan diri pribadi; Ramah 

dan penuh perhatian; Tawadhu (rendah hati); Sederhana dan jujur; Tidak 

memiliki sifat egois; Sabar dan bertawakkal; Memiliki jiwa toleran dan 

terbuka; Tidak memiliki penyakit hati. 

Selain dari sifat-sifat di atas, seorang dai juga harus memiliki sikap dan 

perilaku yang baik, karena sikap dan tingkah laku seorang dai juga merupakan 

salah satu faktor mempengaruhi keberhasilan dakwah. Masyarakat sebagai 

objek dakwah tentu selalu menilai karakter dan tabiat seorang dai dari pola 

tingkah laku keseharian yang dapat dilihat dan didengar, diantara sikap-sikap 

yang harus dimiliki olah para dai diantaranya yaitu Berakhlak mulia; Teladan 
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bagi masyarakat; Disiplin dan bijaksana; Wara’ dan berwibawa; Berpandangan 

luas; serta berpengetahuan yang cukup.19 

Dapat disimpulkan bahwa dai dalam ilmu dakwah adalah pelaku 

sedangkan dalam istilah komunikasi dai adalah komunikator. 

c. Mad’ u 

Mad’u adalah seluruh umat manusia. Mad’u merupakan orang atau 

sekelompok lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran 

agama dari seorang dai, baik orang dekat maupun yang jauh, muslim non 

muslim, laki-laki atau perempuan. Seorang dai akan menjadikan mad’u 

sebagai objek bagi transformasi keilmuannya.20 

Masyarakat sebagai objek dakwah yang sangat penting, maka dari itu 

seorang dai harus mempelajari persoalan yang ada pada masyarakat sebelum 

berdakwah di tengah masyarakat. Apabila seorang dai tidak memahami 

permasalahan yang dialami oleh masyarakat sebagai objek dakwah, maka 

akan mengalami kegagalan dalam dakwahnya. Oleh karena itu, 

menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, seorang dai harus melihat 

situasi dan kondisi masyarakat. 

Mad’u sebagai unsur penting dari dakwah yang diklasifikasikan menjadi 

tiga bagian menurut Muhammad Abduh yaitu: 

1) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kepada kebenaran dan dapat 

berpikir secara kritis juga cepat menangkap persoalan. 

2) Golongan awam, yaitu kebanyakan golongan yang belum dapat berpikir 

secara kritis dan mendalam. 

3) Golongan yang berbeda dengan golongan di atas,  mereka membahas 

 

19Faizah dan Lalu Muchin Effendi, Psikologi Dakwah, h. 98 

20Wahidin, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 280 
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sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalami 

dengan benar.21 

Dari golongan mad’u di atas, ada lagi golongan yang berdasarkan respon 

mad’u terhadap dakwah, diantaranya: 

1) Golongan simpati aktif, yaitu mad’u yang menaruh simpati dan secara aktif 

memberi  dukungan moral dan materil terhadap kesuksesan dakwah. 

Mereka juga berusaha mengatasi hal-hal yang dianggapnya merintangi 

jalannya dakwah. 

2) Golongan pasif, yaitu mad’u yang masa bodoh terhadap dakwah. 

3) Golongan antisipasi, yaitu mad’u yang tidak rela atau tidak suka akan 

terlaksananya dakwah. Mereka berusaha dengan berbagai cara utuk 

merintangi atau meninggalkan dakwah.22 

d. Maddah (Materi) 

Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan dai kepada 

masyarakat. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi materi dakwah adalah 

ajaran Islam itu sendiri yakni Alquran dan Hadist. Semua ajaran Islam bisa 

dijadikan materi dakwah.23 Pada garis besarnya kandungan Alquran yang 

menjadi materi dakwah yang dikelompokkan  menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Akidah 

Akidah merupakan materi dakwah yang paling pokok karena akidah 

merupakan dasar dari seluruh aktivitas kehidupan umat manusia (Islam). 

Karena akidah mengikat  kalbu manusia dan menguasi batinnya. Dari akidah 

inilah yang akan membentuk moral  (akhlak) manusia. Akidah ini berhubungan 

 

21Natsir, Fiqhud Dakwah, (Jakarta: Dewan Islaiah Indonesia, 2014), h. 162 

22Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 
1998), h. 158 

23Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2021), h. 2 



   26 

 

 

dengan keyakinan dan kepercayaah kepada Allah Swt. Dalam hal ini rukun 

imanlah yang menjadi dasar akidah Islam yaitu beriman kepada Allah Swt, 

Malaikat-malaikat Allah Swt, kitab-kitab Nya, Rasul-rasulnya, iman kepada hari 

kiamat. Rukun iman ini merupakan pokok yang harus disampaikan oleh 

seorang dai kepada masyarakat karena iman adalah dasar dari semua aktivitas 

kehidupan, untuk melakukan syariah, akhlak, dan unsur-unsur lainnya yang 

paling pokok diberikan dalam kegiatan dakwah. Dengan demikian, hendaknya 

dai yang menyampaikan dakwah itu menguraikan materi tentang akidah ini 

agar tauhid dan akidah masyarakat yang menjadi objek dakwah semakin 

mantap dan mengetahuinya lebih baik.24 

2) Syariah 

Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah Swt agar 

manusia berpegang teguh kepadanya dalam berhbungan dengan Allah Swt 

dan kepada sesama manusia. Syariah dalam Islam adalah berhubungan erat 

dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau 

hukum Allah Swt untuk mengatur hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya dan mengatur hubungan pergaulan hidup antara sesama manusia. 

Syariah merupakan materi dakwah yang kedua setelah akidah, karena 

syariah ini menyangkut hubungan vertikal manusia kepada Allah Swt. Dan 

hubungan horizontal manusia serta alam lingkungan sekitarnya.  

Meskipun dalam syariah menyangkut vertikal dan horizontal, tapi 

dalam syariah ini lebih ditekankan pada hubungan horizontalnya. 

3) Akhlak 

Ajaran Islam sangat memperhatikan dan menjaga nilai-nilai 

masyarakat dari berbagai macam kerusakan dan faktor-faktor yang 

 

24Abdullah, Cara Mudah Memahami Aqidah sesuai Al-Quran, As-Sunnah dan 
Pemahaman Shalafush shalih, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2017), h. 3 
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menimbulkan terjadinya kerusakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

dan sekitarnya. Akhlak yang diperintahkan dalam Islam adalah suatu 

keteladanan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam membina kaum muslimin untuk mengenal Islam, baik 

secara teori maupun praktek, serta meneladaninya dalam berbagai masalah, 

baik dalam hal ibadah, muamalat, maupun pengalaman lainnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Memberikan penjelasan dan contoh keteladanan 

(akhlak) yang baik kepada masyarakat merupakan tugas dai dalam 

melaksanakan kegiatan dakwah. Begitu pula orang tua sangat berperan dalam 

memberikan pendidikan dan pembinaan akhlak. Selain dari itu dai harus 

menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya. Sebab apabila tidak ada 

persesuaian antara perkataan dan perbuatan, masyarakat akan kehilangan 

kepercayaan terhadap dai. Bahkan mendapatkan  kemurkaan di sisi Allah 

Swt.25 

Melihat aspek di atas, akidah, syariah, dan akhlak merupakan materi 

dakwah yang paling pokok untuk disampaikan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan pengalaman agama dan ketakwaan masyarakat kepada 

Allah Swt. Demikian pula dengan dai itu sendiri, harus mampu mencerminkan 

pribadi yang Islami. 

Dapat disimpulkan bahwa materi dakwah merupakan pesan dalam 

istilah komunikasi. Yang membedakan bahwa pesan dakwah itu adalah 

Alqur’an dan Sunnah Rasul serta peradaban manusia sedangkan komunikasi, 

pesannya adalah hasil logika manusia yang tidak berdasarkan pada Alqur’an 

dan Hadits. 

 

 

25Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215 
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e. Wasilah (Media) 

Media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

perantara, tengah atau pengantar.26 Dalam Bahasa Inggiris media merupakan 

bentuk jamak dari medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari 

pengertian ini ahli komunikasi mengartikan media sebagai alat yang 

menghubungkan pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan (penerima pesan). 

Media dakwah yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

alat ntuk menyapaikan dakwah sebagaimana yang telah direncanakan. Media 

dakwah ini dapat berupa barang (material), orang, tempat, kondisi tertentu 

dan sebagainya. Pada zaman  modern seperti saat ini media dakwah dapat 

berupa; televisi, film, radio kaset, rekaman, majalah, surat kabar dan termasuk 

berbagai macam upaya mencari nafkah dalam berbagai sektor kehidupan.27 

Untuk menyampaikan ajaran Islam, penyapaian dakwah dapat menggunakan 

berbagai media, antara lain: 

1) Media cetak 

Media cetak ialah segala jenis hasil cetakan yang di dalamnya 

mengandung isi pesan yang bertemakan amar ma’ruf nahi munkar. Media 

cetak tersebut meliputi buku, majalan surat kabar, brosur dan lain sebagainya. 

2) Media audio 

Media audio berarti media yang dapat didengar. Untuk menyampaikan 

dakwah, media ini dinilai cukup efektif karena anggota masyarakat dapat 

mendengarkan pesan dakwah secara sambilan, tanpa membutuhkan waktu 

khusus. Adapun yang tergolong dala media ini yaitu radio, telepon, tape 

 

26Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 2017), h. 35 

27Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 149 
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recorder, dan lain sebagainya. 

3) Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang dapat didengar suaranya dan 

dapat dilihat gambarnya. Media ini juga sering disebut sebagai media eletrik. 

Adapun jenis media audio visual ini adalah televisi, video kaset, dan film. 

Masing-masing media tersebut memiliki sisi keunggulan dan kelemahan. 

Semua media ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan dakwah. 

Karena sosialisasi ajaran Islam dapat diwujudkan melalui pemanfaatan semua 

media yang ada. 

Dalam menyampaikan pesan dakwah pada dasarnya seorang dai dapat 

menggunakan berbagai media yang dapat merangsang indra-indra manusia, 

serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah, karena semakin 

tepat dan efektif media yang dipakai maka semakin efektif pula upaya 

pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.28 

f. Thariqah (metode) 

Kegiatan dakwah dalam pelaksanaannya diperlukan metode 

penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah bisa tercapai. Metode dalam 

kegiatan dakwah merupakan cara yang digunakan oleh seorang dai dalam 

menyampaikan pesan dakwah atau materi dakwahnya. Metode dakwah 

merupakan rencana yang tersusun dan teratur yang berhubungan dengan cara 

penyajiannya.29 

Melihat penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian metode 

dakwah adalah cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai (komunikator) 

kepada mad’u (komunikan) untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah 

 

28Muenjer Suparta dan Harjani Hefni, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 8  

29Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, (Makassar: Sarwah Press, 2014), h. 59 
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dan kasih sayang. Pembahasan di bidang metode dakwah sudah selayaknya 

mendapat perhatian yang serius. Berbagai pendapatan dakwah bil lisan, 

dakwah bil hal (dakwah dengan amal nyata, keteladanan) maupun dakwah bil 

qalam (dakwah melalui tulisan, media cetak) perlu dimodifikasi sedemikian 

rupa sesuai dengan tuntuan moderenitas. Aplikasi metode dakwah tidak 

cukup mempergunakan metode tradisional, melainkan perlu diterapkan 

pengunnaan metode yang sesuai dengan situasi dan kondusi jaman di era 

sekarang.30 

Pada umumnya metode dakwah merujuk pada QS. An-Nahl/16: 125 
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Terjemahnya: 

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

Ayat di atas menjelaskan bahwa berdakwah membutuhkan cara atau 

metode yang tepat dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Karena 

semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Artinya, hendaknya 

berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi yang 

dimilikinya. Oleh karenanya, ketika menghadapi ilmuwan dan orang-orang 

yang berpendidikan tinggi hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat 

serta logis. Menghadapi orang awam atau masyarakat kebanyakan hendaknya 

memberikan pelajaran atau nasehat yang baik. Sementara berdebat atau 

berdialog dua arah dengan mereka yang keras kepala harus dilakukan dengan 

 

30Wahidin Saputra, Pengertian Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persanda, 
2021), h. 59 

31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 553 
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cara yang baik dan berpengaruh. Dengan kata lain, metode dakwah  Islam 

secara garis besar berdasar pada surah QS. An-Nahl/16:125 adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Dakwah Bi Al-Hikmah (Kebijaksanaan) 

Berdakwah dengan metode hikmah, yaitu menguasai keadaan dan 

kondisi (zuruf) mad’unya, serta batasan-batasan yang disampaikan tiap kali 

menyampaikan pesan dakwah, sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan 

mereka yang didakwahi. Hikmah timbul dari budi pekerti yang halus dan 

bersopan santun. Dakwah hendaklah ditempuh dengan segala kebijaksanaan 

untuk membuka perhatian mad’u sehingga pikirannya tidak lagi tertutup. 

Bijaksana dalam berdakwah adalah mempu menyesuaikan diri dengan mad’u, 

yaitu tidak membeda-bedakan manusia yang didakwahi akan tetapi yang 

berbeda adalah penyesuaian diri saat menghadapi mereka. Mengajak orang 

lain kepada kebenaran dengan cara hikmah, senantiasa baik dan dapat 

diterima. karena argumentasi yang berlandaskan akal dan kebijaksanaan 

adalah kokoh dan menjadi dasar bagi semua orang berakal dalam berdialog 

dan berinteraksi.32 

b. Metode Dakwah Maud’izah Hasanah (nasehat yang baik) 

Maud’izah hasanah adalah memberi nasehat dan memperingati kepada 

orang lain dengan bahasa yang baik, yang dapat menggugah hatinya sehingga 

pendengar mudah dan mau menerima nasehat tersebut.  

Menurut Abd. Hamid al-Bilali maud’izah al-Hasanah merupakan salah 

satu manhaj (metode) dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan 

memberikan nasehat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka 

mau berbuat baik. 

 

32Nihayatul Husna, Metode Dakwah Islam Dalam Perspektif Alquran, Jurnal 
Mandiri, Referensi Media Komunikasi dan Dakwah, Vol. 1 No. 2 februari 2021, h. 34 
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Beberapa deskripsi pengertian Al-Maud’izah Hasanah, adalah sebagai 

berikut:  

1) Pelajaran dan nasehat yang baik, berpaling dari hal perbuatan buruk 
melalui tarhib dan targhib (dorongan dan motivasi); penjelasan, 
keterangan, gaya bahasa, peringatan, dan pencegahan dengan cara halus.  

2) Pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan, dengan gaya 
bahasa yang mengesankan, menyentuh dan terpatri dalam naluri.  

3) Nasehat, bimbingan, dan arahan untuk kemaslahatan dilakukan dengan 
baik dan penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif, mudah dicerna, dan 
terkesan di hati sanubari mad’u. 

4) Tutur kata yang lemah lembut, perlahan-lahan, bertahap dan sikap kasih 
sayang dalam konteks dakwah, dapat membuat seseorang merasa dihargai 
rasa kemanusiaannya dan mendapat respon positif dari mad’u.33 

c. Metode dakwah Al-Mujadalah al-ahsan 

Al-Mujadalah al-ahsan merupakan upaya dakwah melalui bantahan, 

diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan, santun, saling 

menghargai, dan tidak arogan. Dalam pandangan Muhammad Husain Yusuf, 

cara dakwah ini diperuntukkan bagi manusia dengan tiga jenis. Mereka adalah 

orang-orang yang dikungkung secara kuat oleh tradisi jahiliyah, yang dengan 

sombong dan angkuh melakukan kebatilan, serta mengambil posisi arogan 

dalam menghadapi dakwah.34 

Prinsip-prinsip metode di atas diarahkan kepada semua mad’u terlebih 

lagi pada mad’u yang kapasitas intelektual dan pemikiran serta pengalaman 

spiritualnya tergolong kelompok awam. Dalam hal ini, peranan juru dakwah 

adalah sebagai pembimbing, teman dekat yang setia, menyayangi dan 

memberikannya segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan mad’unya. 

 

33Ahmed Al-Khaladi, Penerapan Metode Dakwah Mauidzah Hasanah Terhadap 
Pembianaan Remaja Gempong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Junal An-Nasyr: 
Dakwah Dalam Mata Tinta, Vol. 8 No. 2 Maret 2021, h. 125 

34Asep Muhyidin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2015), h. 82 
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Selain metode dakwah di atas, ada metode dakwah yang sudah cukup 

lama tapi masih up to date sampai sekarang ini, yaitu metode dakwah menurut 

Samsul Munir Amin meliputi Bil-lisan, Bil-hal dan Bil-qalam35: 

a. Dakwah Bi-lisan  

Dakwah bi al-lisan adalah penyampaian sebuah dakwah melalui lisan 

(ucapan) dengan berceramah atau berkomunikasi secara langsung antara Dai 

dan mad’u. Dakwah bi al-lisan adalah dakwah yang disampaikan melalui 

ucapan atau lisan, seperti melalui ceramah, khutbah, diskusi, dan bentuk 

komunikasi verbal lainnya. Metode ini telah banyak dilakukan oleh para dai di 

kalangan masyarakat, sebagai cara untuk menyampaikan ajaran Islam dan 

nilai-nilai keagamaan secara langsung. 

Dakwah bi-lisan yang hampir sinonim dengan tablig secara umum 

dibagi kepada dua macam. Pertama, dakwah secara langsung atau tanpa 

media, yaitu antara dai dan mad’u berhadapan wajah (face to face). Dalam ilmu 

komunikasi hal semacam ini disebut komunikasi primer. Kedua, dakwah yang 

menggunakan media (channel), yaitu antara dai dan mad’u tidak saling 

berhadapan dan model komunikasi seperti ini disebut dengan komunikasi 

sekunder. Dakwah melalui media seperti ini disebut dengan komunikasi 

sekunder yang meliputi media seperti televisi (TV), radio, film, handphone dan 

media lainnya.36 

Dakwah secara lisan sesungguhnya telah memiliki usia yang sangat 

tua, yaitu  setua umur manusia. Ketika Nabi Adam mengajak anaknya Qabil 

dan Habil untuk menaati perintah Allah Swt., maka Nabi Adam telah 

berdakwah secara lisan. Demikian  juga Nabi dan Rasul yang lain telah 

 

35Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 16 

36Abdullah, Ilmu Dakwah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 30 
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melakukan hal yang sama, di samping berdakwah  melalui tulisan dan 

keteladan. Nabi Muhammad saw pada permulaan kerasulannya juga 

berdakwah secara lisan, meskipun pada saat yang sama beliau melakukan 

dakwah bil-hal dan kemudian juga berdakwah dengan tulisan (bil-kitabah). 

Metode dakwah bi al-lisan ini sebuah penyampaian dakwah dengan 

menggunakan lisan, seperti yang kita ketahui dan sering di saksikan melalui 

media  elektronik seperti televisi atau radio para Dai atau Mubaligh 

menyampaikan pesan- pesan dakwahnya melalui berceramah, khutbah 

Jum’at, dan memberikan nasehat keagamaan melalui cerita. 

b. Dakwah bil-hal 

Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata di mana 

aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal 

nyata. Misalnya dengan tindakan atau karya nyata yang konkret oleh 

masyarakat sebagai objek dakwah.  

Dakwah bil hal dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika 

pertama kali tiba di Madinah yang dilakukan Nabi membangun Masjid Quba, 

mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah 

nyata yang dilakukan oleh Nabi yang bisa dikatakan sebagai dakwah bil hal.  

Dakwah bil hal saat ini bisa dilakukan dengan karya nyata sebagai 

solusi kebutuhan masyarakat banyak, misalnya membangun sekolah-sekolah 

Islam, perguruan-perguruan tinggi Islam, membangun pesantren, 

membangun rumah-rumah sakit, membangun poliklinik, dan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat. 

c. Dakwah bil-qalam 

Dakwah bil qalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan 

keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku maupun internet. Jangkauan 
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yang dapat dicapai oleh dakwah bil qalam lebih luas daripada melalui lisan, 

demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara 

khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan di mana saja mad’u atau objek 

dapat menikmati sajian dakwah bil qalam ini.  

Dakwah bil qalam ini dibutuhkan kepandaian khusus dalam hal 

menulis kemudian disebarluaskan melalui media cetak (pripinted 

publications). Bentuk tulisan dakwah bil qalam antara lain dapat berbentuk 

artikel keislaman, tanya jawab hukum Islam, rubrik dakwah, rubrik 

pendidikan agama, puisi keagamaan, publikasi khutbah, famlet keislaman, 

buku-buku, dan lain-lain. 

Demikian klasifikasi metode dakwah, yang pada dasarnya merupakan 

suatu kewajiban kolektif bagi segolongan umat Islam, dan juga merupakan 

suatu kewajiban individual bagi setiap umat Islam. 

Selain itu, Islam mempunyai metode dakwah yang tepat untuk 

membentuk anak berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Dengan metode 

pembinaan tersebut memungkinkan umat Islam dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan akan mampu 

memberi kontribusi besar terhadap perbaikan akhlak, adapun metode yang 

dapat digunakan adalah : 

a. Metode Uswah (Teladan) 

Teladan adalah sesuatu  perilaku kebiasaan dalam segala hal pada diri 

seseorang yang baik dan pantas untuk diikuti. Dalam metode teladan ini dapat 

diterapkan dalam tiga aspek, yaitu pembinaan akhlak, pembinaan akidah dan 

pembinaan ibadah. 

Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

intruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak 
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cukup hanya dengan seorang pembina maupun guru yang mmengatakan 

kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan 

pendidikan yang panjang kemudian Pendidikan itu tidak akan sukses, 

melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan yang 

nayata. Cara demikian itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Keadaan ini 

dinyatakan dalam Q.S. Al-Ahzab/33:21 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Sungguh, pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.37 

Pada ayat diatas menganjurkan kepada kita untuk meniru dan 

mengikuti jejak sifat-sifat Rasulullah SAW. baik itu dalam ucapan maupun 

perbuatan dalam membentuk pribadi yang akhlakul karimah. 

Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi 

قِ 
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Artinya: 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

(H.R. Al Baihaqi, di Shahihkan Al-Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 45)38 

Pada hadis tersebut jelaslah bahwa agama Islam menganjurkan agar 

manusia selalu dibina dengan akhlak yang mulia yaitu budi pekerti yang baik 

sebagaimana yang telah diicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai suri 

tauladan yang baik. 

 

 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 420 

38Jalaluddin Al-Suyuthi, Jami’ Al-Saghir Fi Al-Hadith Al-Bashir Al-Nadhir, (Cairo: Dar 
Al-Hadith, 1993), h. 170  
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b. Metode Ta’widiyah (Pembiasaan) 

Pembiasaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara sengaja 

kemudian dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu bisa menjadi 

suatu kebiasaan. Pembiasaan bisa diartikan sebagai pengalaman, kemudian 

yang dibiasakan adalah sesuatu yang di amalkan. Dalam buku Abuddin Nata 

mengatakan bahwa pada dasarnya kepribadian seseorang itu dapat menerima 

segala usaha pembentukan melalui pembiasaan, misalnya jika anak dibiasakan 

untuk berbuat jahat, maka ia akan menjadi orang yang jahat. Untuk itu akhlak 

diajarkan dengan melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang 

mulia.39 

Berdasarkan pemaparan diatas, metode pembiasaan sesungguhnya 

sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif kedalam diri seorang 

santri. Metode pembiasaan juga dinilai sangat efisien dalam mengubah 

kebiasaan negatif menjadi positif. Namun demikian pembiasaan akan berhasil 

jika dibarengi dengan pemberian keteladanan yang baik dari orang tuanya 

maupun pembina di pesantren. 

c. Metode Pengawasan 

Pengawasan artinya memberikan pemdampingan kepada para santri 

dengan tujuan membentuk aqidah dan moral yang baik, mengawasi dalam 

melaksanakan ibadah agar senantiasa tercipta akhlak yang baik. Metode ini 

termasuk dasar yang kuat dalam mewujudkan karakter manusia yang 

seimbang.  

Rasulullah di utus oleh Allah Swt untuk menyampaikan dakwah Islam, 

dengan tujuan memperbaiki akhlak manusia, pembawa kabar gembira dan 

 

39Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Cet.VIII; Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 164 
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menyeru kepada agama Allah dengan izin Allah Swt dan untuk jadi cahaya 

yang menerangi. 

g. Atsar (efek) 

Efek sering disebut dengan feedback (umpan balik), dari proses 

dakwah yang sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. 

Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka 

selesailah dakwah.40  

Evaluasi dan koreksi terhadap atsar dakwah harus dilaksanakan secara 

radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-

setengah. Seluruh komponen sistem (unsur-unsur) dakwah harus dievaluasi 

secara komprehensif. Para dai harus memiliki jiwa terbuka untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan, disamping bekerja dengan menggunakan ilmu. 

Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa keputusan, maka segera 

diikuti dengan Tindakan korektif. Jika proses ini dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. 

Kemudian dalam ilmu komunikasi, umpan balik merupakan respon dari 

komunikan yang menunjukkan apakah pesan tersebut dipahami dan 

bagaimana pengaruhnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur 

dakwah terdiri dari 6 komponen yaitu ideologi dakwah (tujuan dakwah), dai 

(pelaku), mad’u (obyek), maddah (materi), thariqah (metode), dan wasilah 

(media) sedangkan unsur-unsur komunikasi terdiri dari 5 komponen yaitu 

komunikator (dai), pesan (maddah), media (wasilah), komunikan (mad’u) dan 

efek. Dari kedua unsur tersebut memiliki perbedaan istilah juga yang 

 

40Munir, dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 9 



   39 

 

 

membedakannya adalah unsur-unsur komunikasi tidak memiliki 

ideologi/tujuan dakwah dan thariqah (metode dakwah). 

3. Bentuk-bentuk Dakwah dan Komunikasi 

Dakwah merupakan kegiatan mengajak, memanggil, atau menyeru 

orang lain ke jalan Allah Swt. agar mengamalkan ajaran Islam di kehidupan 

sehari-hari. Ada beberapa bentuk-bentuk dakwah dan komunikasi 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Tabligh (Penyebaran Pesan Islam) 

Menurut bahasa tabligh adalah menyampaikan, sedangkan menurut 

istilah yaitu  bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran 

Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi sasaran bersifat massal, 

seremonial, dan kolosal. Subjek dakwah ini disebut mubaligh dan objek-

objeknya disebut mubalagh, bentuk dakwah tabligh sudah dikenal dikalangan 

masyarakat. 

Tabligh merupakan bentuk dawah yang menekankan pentingnya 

menyebarkan pesan-pesan agama kepada orang lain. Kegiatan tabligh ini 

biasanya dilakukan oleh jemaah-jemaah yang mengunjungi masjid-masjid 

atau rumah-rumah muslim untuk berbagi pemikiran dan pengalaman 

keagamaan. 

b. Irsyad (Penyuluhan atau Bimbingan Islam) 

Menurut bahasa irsyad artinya petunjuk, konseling atau membimbing. 

Sedangkan menurut istilah irsyad adalah menyampaikan ajaran Islam melalui 

kegiatan penyuluhan, bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau 

kelompok kecil. Dakwah irsyad bersifat berkelanjutan, dan intensif.41 

 

41Isep Zaynal Arifin, Bimbingan dan Konseling Islam (Al-Irsyad Wa Al-Tajwih Al-Islam) 
Berbasis Ilmu Dakwah, Jurnal Akademik, Vol. 4 No. 11 Juni 2008, h. 31 
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Irsyad merupakan bentuk dakwah yang berfokus pada memberikan 

petujuk atau panduan kepada umat Islam dalam menjalankan agama secara 

benar. Kegiatan irsyad dilakukan melalui ceramah, pengajaran agama di 

sekolah atau Lembaga Pendidikan agama, serta penyampaian nasihat-nasihat 

Islami. 

c. Tadbir (Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga) 

Tadbir menurut bahasa artinya manajemen atau pengelolaan, dan 

menurut istilah adalah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran 

Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. 

Karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir ialah fungsi manajemen itu 

sendiri. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 

pelaksanaan dakwah. 

Tadbir merupakan bentuk dakwah yang fokus pada aspek organisasi 

dan manajemen dalam rangka memperkuat komunitas Muslim dan 

membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Contoh 

kegiatan tadbir meliputi pengorganisasian acara-acara Islami, pemberdayaan 

ekonomi umat Muslim, serta pembangunan institusi sosial dan kemanusiaan. 

d. Tathwir/Tamkin (Pemberdayaan Ekonomi Umat) 

Menurut bahasa tathwir atau tamkin artinya pengembangan, dan 

menurut istilah ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi 

amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah 

tathwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, 

pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, pengadaan 

sarana baik pendidikan, keagamaan dan lainnya. 
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Tathwir atau tamkin adalah bentuk dakwah yang bertujuan untuk 

membimbing individu menuju perubahan positif dalam perilaku sehari-hari 

mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui tathwir atau tamkin, orang-

orang diajak untuk meningkatkan kesadaran diri, melakukan intropeksi, dan 

berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.42 

Berdasarkan keempat bentuk dakwah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan dakwah itu meliputi menyampaikan, membimbing, dan 

mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan dan sosialnya. 

B. Tinjauan tentang Pembinaan Akhlak 

1. Defenisi Pembinaan 

Pembinaan merupakan terjemahan dari kata training yang berari 

latihan, pendidikan atau pembinaan. Pembinaan menekankan pada 

pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Unsur dari pembinaan 

adalah mendapatkan sikap (attitude), dan kecakapan (skill).43 Pembinaan 

adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.44 Pembinaan juga dapat berarti suatu 

kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada 

sesuai dengan yang diharapkan.45 

Menurut Mungunhardjana, untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina yaitu:  

 

42Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2015), h. 33 

43Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 
17 

44Pupuh Fathurrahman, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika 
Aditama, 2013), h. 17 

45Hidayat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 
(Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 43 
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a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan 
program dengan menyampaikan informasi kepada santri. Di mana dalam 
pendekatan ini santri dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.  

b. Pendekatan partisipatif (partisipative approach), pada pendekatan ini santri 
sebagai sumber utama, pengalaman dan pengetahuan dari santri 
dimanfaatkan, sehingga lebih ke situasi belajar bersama.  

c. Pendekatan eksperiensial (experienciel approach), dalam pendekatan ini 
menempatkan bahwa santri langsung terlibat di dalam pembinaan. 
Pembinaan ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi 
dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.46 

Kata pembinaan mempunyai arti pembaharuan atau penyempurnaan 

dan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Hidayat Soetopo dan Wasty 

Soemanto dalam I.L. Pasaribu dan Simanjutak, menegaskan bahwa pembinaan 

menunjukkan kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan 

menyempurnakan apa yang telah ada.47 

Pembinaan menurut Simanjutak, menyebutkan bahwa hakikat 

pembinaan karakter yang pada dasarnya adalah upaya pendidikan, baik 

formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, 

terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian 

yang seimbang, utuh dan selaras antara pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan bakat, kecenderungan, dan keinginan serta kemampuan-

kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakasa sendiri, 

menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun 

lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 

manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.48 

 

46Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, h. 18 

47I.L. Pasaribu dan Simanjutak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, 
(Bandung: Tarsito, 1990), h. 2  

48I.L. Pasaribu dan Simanjutak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, h. 6 
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Melihat pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa pembinaan 

merupakan usaha memperbaiki sifat atau perilaku seseorang menjadi lebih 

baik. Dapat juga dikatakan bahwa pembinaan adalah proses yang dilakukan 

secara sadar, terencana, terarah, dan teratur dapat dilakukan tidak hanya pada 

jalur-jalur pendidikan formal saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui jalur-

jalur non formal dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

akhlak menjadi lebih baik. 

2. Defenisi Akhlak 

Akhlak berasal dari Bahasa Arab berupa jama’ atau bentuk ganda dari 

kata khuluq yang secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat. Istilah akhlak mengandung arti persesuaian dengan kata khalaq 

yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan.49 Kata akhlak 

lebih luas artinya dari pada moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa 

Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah 

dan bathiniah seseorang.50 

Pengertian akhlak secara terminologi juga diungkapkan oleh beberapa 

ulama-ulama mengenai pengertian akhlak tersebut. Akhlak adalah keadaan 

jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, 

ada yang berasal tabiat aslinya adapula yang diperoleh dari kebiasaan yang 

berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 

pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat 

dan akhlak.51 

 

49Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, h. 367 

50Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak, (Bandung: 
Pustaka setia, 2015), h.73 

51Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 3 
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Perkataan di atas dipetik dari kalimat yang tercantum dalam Q.S. Al-

Qalam/68:4 sebagai berikut: 

قٍ عَظِيْمٍ 
ُ
ل
ُ
 خ

 
عَلَ

ى
 ل
َ
ك
َّ
 وَاِن

Terjemahnya:  

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
agung.52 

Allah Swt mengistimewakan Nabi Muhammad Saw dengan akhlak yang 

agung dan menjadikannya sebagai teladan yang baik, maka secara alami 

semua hati tentu akan tertarik kepada beliau untuk mengikuti dan meniru 

beliau. Tidak aneh jika semua orang mendapati pada diri Nabi Muhammad saw 

semua contoh dan teladan yang baik dalam segala bidang kehidupan mereka, 

mulai dari keagamaan, keduniaan, dan kehidupan sosial.53 Jadi dapat dipahami 

bahwa menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak merupakan misi 

utama kerasulannya.  

Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, dapat merujuk 

pada beberapa pakar di bidang ini, yang diantaranya: 

a. Ibnu Maskawih menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan.54 

Berdasarkan dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa akhlak 

adalah sifat bawaan yang melekat pada diri seseorang, yang mengarahkan 

perilaku secara otomatis tanpa perlu pertimbangan panjang. Dalam pandangan ini, 

akhlak bukan hanya tentang tindakan yang dilakukan, tetapi juga tentang 

kecenderungan atau kebiasaan yang tertanam dalam jiwa seseorang. Oleh karena 

 

52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 515 

53Tafsir Ahmad, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 273 

54Ibnu Maskawaih, Tahdzib Al-Akhlaq (Penyempurnaan Akhlak), (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 1995), h. 50 
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itu, akhlak bisa dianggap sebagai hasil dari pembentukan karakter atau kebiasaan 

yang telah lama terbentuk, yang menjadikan seseorang bertindak secara spontan. 

b. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak adalah kebiasaan baik dan buruknya. 

Contohnya apabila kebiasaan memberi suatu yang baik, maka disebut 

akhlak karimah dan apabila perbuatan itu tidak baik disebut akhlak 

mazmumah.55 

Berdasarkan dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa akhlak 

adalah kebiasaan atau perilaku yang melekat pada diri seseorang, baik yang 

baik maupun yang buruk. Akhlak terbagi menjadi yaitu akhlak karimah 

(perilaku yang baik dan terpuji) dan akhlak mazmumah (perilaku yang 

buruk dan tercela). Apabila seseorang terbiasa melakukan perbuatan baik, 

seperti memberi dengan ikhlas, maka hal itu disebut sebagai akhlak 

karimah. Sebaliknya, apabila perilakunya buruk, seperti mencela atau 

merugikan orang lain, maka disebut sebagai akhlak mazmumah. 

c. Abu Bakar Jabir Al-Jazairy mendefinisikan akhlak sebagai bentuk kejiwaan 

yang tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan 

buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja.56 

Berdasarkan dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa akhlak 

merupakan sifat batin yang melekat pada diri manusia dan menjadi 

landasan bagi perilakunya, baik yang terpuji maupun yang tercela. Defenisi 

ini menekankan bahwa akhlak bersifat internal dan mendalam, serta 

mencerminkan kebiasaan yang telah mengakar dalam jiwa seseorang. 

Dengan kata lain, akhlak tidak hanya mencakup perbuatan yang tampak 

 

55Ahmad Amin, Islam dan Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 126 

56Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Membina Akhlak Mulia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2007), h. 70 
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secara lahiriah, tetapi juga didasarkan pada niat dan kebiasaan yang ada di 

dalam jiwa.  

Melihat beberapa definisi akhlak diatas dapat disimpulkan bahwa 

akhlak merupakan segala sifat, perilaku atau kebiasaan yang telah menetap 

dalam jiwa dan menjadi kepribadian dari diri individu, sehingga timbullah 

berbagai macam baik atau buruk. Sedangkan pembinaan akhlak di sini adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperbaiki dan 

membentuk sifat, perilaku serta kebiasaan seseorang dalam melakukan hal 

yang baik sehingga dalam dirinya dapat berbentuk kepribadian yang diwarnai 

dengan akhlak yang mulia. 

3. Defenisi Pembinaan Akhlak 

Berbicara masalah pembinaan akhlak sama dengan berbicara tentang 

tujuan pembinaan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang 

mengatakan bahwa tujuan pembinaan adalah pembinaan akhlak. Seperti 

pendapat Muhammad Al-Barashy yang dikutip oleh Abuddin Nata dalam buku 

yang berjudul “Akhlak Tasawuf” bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak 

adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D. Marimba 

berpendapat bahwa tujuan utama pembinaan dan pembentukan akhlak Islam 

adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu menjadi hamba Allah 

swt, yang percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk agama 

Islam.57 

Pembinaan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh 

dalam rangka membina anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan 

pembianaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan konsisten. Pembinaan akhlak dilakukan berdasarkan asumsi 

 

57Abuddin Nata, Akhlak Taswuf, h. 155 
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bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. 

Potensi rohaniah yang ada dala diri manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu 

amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani dan intuisi dibina secara 

optimal dengan cara pendekatan yang tepat.  

Perhatian Islam terhadap akhlak ini dapat dilihat dari pembinaan jiwa 

yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik. Karena dari jiwa yang baik 

inilah akan terlahir perbuatan-perbuatan baik, yang selanjutnya akan 

mempermudah dalam menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada suluruh 

kehidupan manusia, lahir maupun batin 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan 

akhlak dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka 

membina perilaku manusia dengan menggunakan sarana pembinaan yang 

sudah terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

dan istiqomah. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 

Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dengan berbagai kemampuan 

potensial bawaan dan kecenderungan sebagai Muslim. Manusia dibimbing 

untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga tingkah laku 

dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Pada dasarnya, perbuatan 

atau tingkah laku seseorang yang baik, tetapi untuk kelanjutannya tergantung 

orang tuanya dalam memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak 

tersebut. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

berperilaku, diantaranya faktor yang berasal dari dalam dirinya berupa 

insting, adat, kepercayaan, keinginan-keinginan, hawa nafsu dan hati nurani. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar dirinya berupa keturunan, 
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lingkungan, keluarga atau rumah tangga, sekolah, dan pergaulan.58 Kemudian 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan 

pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang popular yaitu: 

a. Aliran nativisme berpendapat bahwa faktor yang paling mempengaruhi 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari 

dalam yang bentuknya berupa kecenderungan, bakat, akal dan lain-lain. Jika 

seseorang telah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang 

baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik.  

b. Aliran empirisme berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu 

lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 

Misalnya jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan pada santri itu 

baik, maka santri itu baik begitupun sebaliknya. Aliran ini nampak begitu 

percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 

pengajaran. 

c. Aliran kovergensi mengatakan bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi 

oleh faktor internal yaitu pembawaan seseorang, dan faktor dari luar yaitu 

pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui 

interaksi dalam lingkungan sosial.59 

Sementara itu, adapun faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

yaitu faktor internal dan eksternal, diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

58Rachmat Djatmika, Sistem Etika Islam, (Jakarta: Panjimas, 2000), h. 73 

59Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 
h. 60 
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1. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi latar belakang kognitif (pemahaman ajaran 

agama, kecerdasan). Latar belakang afektif (motivasi, minat, sikap, konsep diri 

dan kemandirian). 

Pengetahuan agama seseorang akan mempengaruhi pembentukan 

akhlak, karena dalam pergaulan sehari-hari tidak pernah terlepas dari ajaran 

agama. Selain kecerdasan yang dimilki, seseorang juga harus mempunyai 

konsep diri yang matang. Konsep diri dapat diartikan gambaran mental 

seorang terhadap dirinya sendiri, pandangan terhadap diri, penilaian 

terhadap diri, serta usaha untuk menyempurnakan dan mempertahankan 

diri.60 Jadi dengan adanya konsep diri yang baik, seseorang tidak akan mudah 

terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara yang baik 

dan buruk, benar dan salah.  

Faktor internal juga dipengaruhi oleh minat, motivasi dan kemandirian 

belajar. Minat adalah suatu harapan, dorongan untuk mencapai sesuatu atau 

membebaskan diri dari suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Sedangkan 

motivasi adalah menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga 

seseorang mau melakukan apa yang dapat dilakukan. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal berasal dari luar, seperti pendidikan dari keluarga, 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan 

saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah 

faktor lingkungan. Selama ini dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan, yaitu 

 

60Muthli’ah, Konsep Diri Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: Gunung Jati, 2013), h. 27  
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lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.61 Berikut beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan perilaku atau akhlak yaitu: 

1) Lingkungan keluarga (orang tua) 

Orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan yang utama 

terhadap pembinaan akhlak dan kepribadian seorang anak. Orang tua dapat 

membina dan membentuk akhlak dan kepribadian anak melalui sikap dan cara 

hidup yang diberikan orang tua yang secara tidak langsung merupakan 

pendidikan bagi sang anak.62 

Dan hal ini perhatian yang cukup dan kasih sayang dari orang tua tidak 

dapat dipisahkan dari upaya membentuk akhlak dan kepribadian seseorang. 

Orang tua merupakan pendidikan pertama dalam mendidik dan membina 

anak dan keluarganya. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S At-Tahrim/66:6. 

هَا   يُّ
ى
ا
ْٓ
  يٰ

ٌ
ة
ى
ك ىِٕ
ٰۤ 
يْهَا مَل

ى
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ا الن

َ
ه
ُ
وْد
ُ
ق ارًا وَّ

َ
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ُ
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ْ
ه
ى
مْ وَا

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
ى
ا ا
ْٓ
وْ
ُ
وْا ق

ُ
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َّ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
مَرَه

ى
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ٓ
َ مَا
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َ
 يَعْصُوْن

َّ
 لَّ
ٌ
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َ
 شِد

ٌ
ظ

َ
 غِلَ

Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, 
yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 
perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.63 

Berdasarkan pendapat ulama, Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat ini 

menunjukkan kewajiban setiap individu menjaga dirinya sendiri dari dosa 

dengan cara bertakwa kepada Allah dan menaati perintah-Nya. Selain itu, 

seorang kepala keluarga juga berkewajiban mendidik, menasehati, dan 

 

61Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 29 

62Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
2000), h. 21 

63Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 560 
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mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar.64 Oleh karena itu, penulis 

menyimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang pendidikan harus 

bermulah dari rumah, orang tua sebagai pendidikan pertama untuk anaknya, 

bertanggung jawab mendidik dan membimbing anak dan keluarganya untuk 

taat kepada perintah Allah swt dan menjauhi segala larangannya agar 

terhindar dari api neraka. 

2) Lingkungan Sekolah 

Pendidik di sekolah mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya 

pembinaan akhlak dan kepribadian anak yaitu melalui pembinaan dan 

memberikan pembiasaan dengan senantiasa mengamalkan ajaran agama 

Islam. Hal ini bertujuan untuk membentuk akhlak anak dan memperbaiki 

akhlak santri yang mungkin sudah terlanjur rusak. Selain itu, kepribadian, 

sikap, dan cara hidup, bahkan sampai cara berpakaian dari seorang pendidik 

juga mempunyai hubungan yang signifikan dalam pembinaan dan 

pembentukan moralitas santri yang sedang berlangsung. 

3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat tidak dapat di abaikan dalam upaya 

pembentukan dan pembinaan akhlak serta kepribadian seseorang. Seorang 

santri yang tinggal dalam lingkungan yang baik, maka ia juga akan tumbuh 

menjadi individu yang baik. Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal dalam 

lingkungan yang rusak akhlaknya, maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh 

dalam hal-hal yang kurang baik pula.65 

Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan pendidikan akhlak 

adalah keluarga yang pertama-tama mengajarkan kepada anak pengetahuan 

 

64Abu Abdullah Ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Alqur’an (Tafsir 
Al-Qurthubi), (Beirut: Dar Al-kutub Al ‘Ilmiyyah, 2006), h. 194  

65Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, h. 24 
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akan Allah, pengalaman tentang pergaulan manusia dan kewajiban 

mengembangkan tanggung jawab terhadap diri sendri dan terhadap orang lain 

adalah orang tua tetapi lingkungan masyarakat juga ikut andil dan 

berpengaruh terhadap terciptanya akhlak mulia. 

5. Pentingnya Pembinaan Akhlak pada Santri 

Pembinaan akhlak adalah proses perbuatan, tindakan, dan penanaman 

nilai-nilai perilaku, budi pekerti, perangai, tingkah laku baik terhadap Allah 

swt. sesama manusia, diri sendiri, dan alam sekitar yang dilakukan secara 

berdaya untuk memperoleh hasil yang baik demi kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat 

digolongkan kepada dua kelompok: 1) Santri mukim, yaitu santri yang 

berdatangan dari tempat-tempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia 

untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. 2) Santri 

kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan 

mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini 

mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan 

pesantren.66 

Muhammad athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa pendidikan budi 

pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam.67 Sedangkan 

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam 

adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba 

 

66Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 
Indonesia, (Cet; IV, Jakarta: Kencana, 2014), h. 64 

67Muhammad Athiyah Al-abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Cet. II; 
Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 15 
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Allah, yakni hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan 

memeluk agama Islam.68 

Dengan demikian, makna pembinaan akhlak yaitu sebagai usaha 

sungguh-sungguh dalam rangka membentuk santri, dengan menggunakan 

sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. 

Tidak semua orang melihat kepentingan pembinaan akhlak, banyak 

orang meragukan apakah pembinaan memang mampu membawa pengaruh 

pada orang yang menjalaninya, mereka menyaksikan apakah lewat 

pembinaan akhlak orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, meski 

pembinaan bukan merupakan obat yang paling mujarab untuk meningkatkan 

mutu pribadi, dan pengetahuan, sikap, serta kemampuan orang, namun bila 

dipenuhi segala syaratnya pembinaan akhlak memang ada manfaatnya. 

Pembinaan akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan para 

generasi muda khususnya para santri yang sebelumnya tidak dapat berfikir 

secara logis dan mereka masih dalam masa pembentukan karakter dimana 

sifat ataupun karakter yang melekat pada manusia berkembang secara 

dinamis, maka perlu yang namanya pembinaan akhlak. 

Pada lingkungan pondok pesantren, pembina mendidik santri bukan 

hanya memberi teori-teori moral dan ukuran baik dan buruk, tetapi memberi 

dorongan kepada mereka untuk melaksanakan suatu teori yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Selain itu, diperlukan juga keteladanan dari pihak pembina, juga 

dalam mengajak dan membimbing santri harus dengan bijaksana. 

Pembinaan akhlak yang dilakukan di pondok pesantren melalui materi 

akhlak bertujuan agar para santri dapat memahami dan mengamalkan ajaran 

 

68Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. IV; Bandung: Al-Ma’rif, 
2000), h. 49 
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Islam dan menggunakannya sebagai pedoman hidup dan membentuk manusia 

yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam serta membentuk individu 

santri yang berkeyakinan dan mempunyai kepribadian yang teguh. Sedangkan 

fungsinya adalah untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam 

hubungan dengan Allah swt. serta sesama manusia dan alam semesta. 

Pentingnya pembinaan akhlak bagi umat manusia dalam kehidupan 

individu maupun masyarakat yaitu seperti yang kita ketahui bahwa manusia 

telah diberikan satu anugrah dari Allah, maka apabila manusia dengan akalnya 

tidak dibimbing dengan ajaran agama yang berlandaskan kepada Alqur’an dan 

Hadis, tentulah manusia akan menghancurkan semuanya, mengakibatkan 

hidupnya sesat dan merendahkan martabat dirinya. Dengan akal yang sejalan 

dengan fitrah maka manusia akan mampu melebihi derajat ketaatannya dari 

pada malaikat, namun bila sebaliknya maka manusia lebih rendah derajatnya 

dari pada binatang. Hal tersebut membuktikan bahwa pembinaan akhlak yang 

berlandaskan pada Alqur’an dan Hadis, sangat penting bagi manusia untuk 

mencapai hakikat kemanusiaan yang tinggi. 

Alquran telah menjelaskan bermacam-macam cara untuk membentuk 

akhlak manusia seperti shalat, amar ma’ruf, nasihat yang baik, kisah-kisah dan 

contoh-contoh teladan. Pembinaan akhlak diharapkan agar manusia 

mengetahui eksistensi yang sebenar-benarnya sebagai makhluk Allah swt. 

karena sebagai bukti Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw. untuk 

menyempurnakan akhlak manusia, karena tanpa akhlak manusia tidak 

mungkin dapat mempertahankan dan menjaga serta melaksanakan amanat 

sebagai khalifah Allah.69 

 

69Muhammad Amin Sahib, Pendidikan Agama Islam, (Gowa: Pusaka Almaida, 2017), 
h.16 
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Faktor pembinaan akhlak sangat penting ditanamkan pada kalangan 

masyarakat lapisan atas dan bawah karena berhasilnya suatu pembangunan 

bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki suatu negara, tetapi 

didukung oleh manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. 

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pembinaan akhlak adalah supaya 

terjadi nilai-nilai (moral) yang terpuji dan terealisasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari yang memanifestasikan dalam hubungannya dengan Allah, sesama 

manusia dan makhluk lainnya. 

Pembinaan akhlak pada anak santri ditujukan untuk terwujudnya 

manusia yang cerdas dan bertaqwa kepada Allah swt. Pembinaan akhlak 

merupakan salah satu cara untuk membentuk mental anak, agar memiliki 

pribadi yang berbudi pekerti baik. Oleh karena itu, pembinaan akhlak sangat 

penting bagi kehidupan santri, karena dengan pembinaan akhlak akan 

menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hubungannya dengan Allah 

dan sesama manusia. Begitu pentingnya pembinaan akhlak pada anak, karena 

salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini yakni anak-

anak banyak yang kurang dan masih rendah akhlaknya. Hal ini karena 

kegagalan dalam menanamkan pembinaan akhlak sejak usia dini. 

C. Kerangka Konseptual 

Pembinaan akhlak merupakan usaha untuk mengubah pola pikir, sikap, 

dan kebiasan untuk menjadi lebih baik. Hal ini akan membuat lebih dewasa 

dalam berperilaku. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk karakter Islam 

dan berakhlak mulia dengan cara mengamalkan metode-metode dakwah 

seperti metode uswah (teladan), metode halaqah, muhadharah dan ta’widiyah 

(pembiasaan). 
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Penelitian ini adalah mengapa metode dakwah perlu diterapkan dalam 

pembinaan akhlak santri, bagaimana metode dakwah yang diterapkan dan 

apakah metode dakwah yang diterapkan efektif digunakan dalam pembinaan 

akhlak santri. Jadi untuk mengetahui hal tersebut akan dilakukan observasi 

melalui wawancara sebagai instrumen penelitian. Secara umum kerangka 

tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan tianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.1 Pandangan lain mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alami 

maupun fenomena buatan manusia.2 

Berdasarkan pada kedua pandangan diatas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti 

langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

dengan Metode Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren 

Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Mandar. 

 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15  

2Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Cet. I; Ponogoro Jawa 
Timur: Wade Group, 2017), h. 37 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi tempat penelitian yakni di Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

Pondok Pesantren Modern Darul Mahfudz Lekopadis Didirikan Oleh Dr.  

H.Muhammad Dinar Faisal, M.Si  Pada Tanggal 26 Januari 2018 Di Lekopadis 

Kec. Tinambung Kab.polewali Mandar. Lembaga Pendidikan Yang Dijalankan 

Adalah Madrasah Diniyah Dan Madrasah Tsanawiyah Khusus Putra Untuk 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Selanjutnya Pada Tahun Pelajaran 2019/2020 

Sudah Mulai Dibuka Untuk Putra Dan Putri. 

Diawal Didirikannya Pesantren Ini Dibangun Pada Tanah Seluas 1 

Hektar Pada Tahun 2018. Pada Tahun Ini Sudah Dibangun Asrama 3 Lantai 

Dengan Jumlah Kamar 30 Kamar. Kemudian Pada Tahun 2019 Lahan 

Dibebaskan Seluas 2 Hektar Sehingga Pendiri Kemudian Membangun Ruang 

Kelas Belajar Sebanyak 5 Ruang Dan Pada Tahun 2020 Bertambah 1 Hektar, 

Tahun 2021 Lahan Kembali Dibebaskan Seluas 1 Hektar Sehingga Tahun 2021 

Luas Lahan Sudah Mencapai 5 Hektar. Pada Tahun 2021 Juga Dibangun 

Asrama Putra 3 Lantai. Adapun jumlah guru sebanyak 20 orang dan santri 

sebanyak 180 orang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah dakwah dan 

komunikasi. Yang dimana dakwah melahirkan manusia yang merubah situasi 

sosial menjadi lebih baik. Dijelaskan dalam teori besar manusia (big man 

theory) bahwa keberadaan pendekatan dakwah sangat menentukan 

keberhasilan proses kegiatan dakwah, sebab aktivitas dakwah merupakan 

sebuah sistem yang saling terkait antara satu unsur dengan unsur lainnya 

antara dai (pelaku dakwah), mad’u (penerima dakwah), madah (materi 
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dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah (metode dakwah), dan atsar (efek 

dakwah).3 Pendekatan dakwah dan komunikasi bertujuan untuk 

mengevaluasi dan mengoptimalkan metode-metode yang digunakan untuk 

membina akhlak santri secara efektif. 

C. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan penelitian 

ini, adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 Pembina santri 

(Muhammad Syahran, Muhammad Rezky Pratama Lahida, Nur Azizah Yunus 

dan Darmilah Awaliyah) sebagai informan kunci, dan sebagai informan 

tambahan 2 Guru serta 4 santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh 

pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek lainnya. Sumber data 

sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau 

dokumen.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.4 Hal yang 

ingin di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Metode observasi ini, 

 

3Soiman, Metodologi Dakwah Membangun Peradaban, (Medan: Pusdikra Mj, 2020), h. 
14 

4Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 118 
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bukan hanya sekedar hal yang didengar saja yang dapat dijadikan sebagai 

informasi, akan tetapi raut wajah dan gerakan-gerakan pun mempengaruhi 

observasi yang dilakukan. 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan terbuka. Maksud dari pengamatan 

terbuka yaitu pengamatan secara terbuka yang diketahui oleh subjek, 

sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan 

untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada 

orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.5 Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan untuk mengetahui peran pembina terhadap pembinaan 

akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam dengan alat 

rekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden 

yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-

anak.6 Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.7 

Teknik wawancara diawali dengan melakukan persiapan-persiapan 

pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian 

 

5Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2017), h. 176 

6Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), h. 67 

7Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Cet. III; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2015), h. 143 
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mendesain pertanyaan secara terstruktur, tidak terstruktur, sesuai kondisi 

psikologis narasumber (informan) dengan bantuan buku catatan dan 

handphone.8 Pada teknik ini peneliti datang berhadapan langsung dengan 

informan atau subjek yang diteliti seperti Pembina dan guru di Pondok 

Pesantren yang memang ditugaskan untuk membina santri, serta beberapa 

santri yang ada di Pesantren. Peneliti akan menanyakan sesuatu yang telah 

direncanakan kepada informan. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting 

dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan 

informan melakukan tanya jawab interaktif maupun sepihak saja misalnya 

dari peneliti saja. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, 

dimana menunjukkan suatu fakta yang sudah berlangsung agar lebih jelas dari 

mana informasi tersebut di dapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk 

gambar atau foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara 

dokumentasi ialah foto-foto dengan pihak yang memberi informasi dan lokasi 

dari mana peneliti itu mendapatkan informasi.9 Peneliti akan mengumpulkan 

data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan melakukan pencarian dan 

pengambilan informasi berupa foto kemudian menguraikannya dengan arah 

penelitian. 

 

 

 

8Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Cet. XIII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 83 

9Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama yaitu alat 

yang digunakan oleh peneliti. Dimana salah satu faktor yang menunjang 

keberhasilan dalam sebuah penelitian yaitu instrumen atau alat yang 

digunakan dalam mengumpulkan data agar mudah mencari informasi yang 

akurat. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan 

ini meliputi; pedoman wawancara (daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan), buku catatan, pulpen, alat perekam, dan kamera. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis melalui tiga 

tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.10 Data 

yang didapatkan dari hasil obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

pengolahan dan analisis data penelitian ini sebagaimana dijelaskan diatas 

melalui tiga tahap sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan 

transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis dilapangan. 

Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang sudah diperoleh 

agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan 

kata lain, seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan 

kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat yang akan digunakan. 

 

 

10Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis 
Media Centre, 2003), h. 337 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian, dipilih antara mana yang dibutuhkan 

dengan yang tidak dibutuhkan, kemudian dikelompokkan lalu diberikan 

batasan masalah.11  

Dari penyajian data tersebut, maka di harapkan dapat memberikan 

kejelasan data substantif dan data pendukung. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang di 

kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan 

bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung dan juga 

merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis catatan observasi, transkrip wawancara, dan dokumentasi untuk 

meningkatkan dalam hal pemahaman peniliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan.12 Oleh karena itu hasil data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang telah didapatkan, kemudian disusun 

secara sistematis sebagai pengetahuan dan menyajikan hasil kesimpulan dan 

implikasi penelitian sebagai akhir dari penelitian ini. 

 

 

 

11Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; 
Bandung: Alfabeta, 2008), h. 249 

12Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Rake Serasin, 2006), h. 
67 
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G. Penguji Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil 

penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan 

jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, 

hanya ditekankan pada uji validasi dan realiabilitas. Adapun teknik keabsahan 

data dalam penelitian yaitu: Keabsahan data. Pemeriksaan terhadap 

keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik 

yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, 

juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif. 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility, transferability, dan confirmability.13 Agar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu 

dilakukan uji keabsahan data. Adapun keabsahan data yang dapat 

dilaksanakan sebagi berikut: 

1. Credibility Uji 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Perpanjangan pengamatan 

dapat meningkatkan kredibilitas/keprcayaan data. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun smber data yang 

lebih baru. 

 

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 301 
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Perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan sumber 

akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul 

kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. 

Perpanjangn pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian 

difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh 

setelah di cek kembali kelapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih 

tetap. Setelah dicek kembali kelapangan data yang diperoleh sudah dapat 

dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan 

pengamatan perlu diakhiri. 

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam 

dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara 

mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, 

dibuat, disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan 

penelitian dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, 

hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan cara demikian, 

maka penelitian akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada 

akhirnya, laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. 

3. Triangulasi 

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tekhnik 

pengumpulan data, dan waktu: 
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a. Triangulasi Sumber 

Dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data. 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk 

mengecek data yang bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila 

dengan teknik pengujian data kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-

ulang sampai ditemukan kepastian datanya. 

d. Analisis kasus negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti 

masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang 

ditemukan, peneliti mungkin akan mengubah temuannya. 
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e. Menggunakan bahan referensi 

Referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang 

ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, 

sehingga menjdai lebih dapat dipercaya.14 

f. Mengadakan member check 

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yng diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan 

membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan 

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau 

informan. 

4. Transfrebility 

Transfrebility merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validatas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. 

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat 

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan 

dalam konteks yang berbeda disituasi sosial yang berbeda validitasi nilai 

sehingga transfer masih dapat dipertanggung jawabkan. 

5. Dependality 

Reliabitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. 

Penelitian yang dependality atau reliabilitas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil 

 

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
h. 275 
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yang sama pula.15 Pengujian dependality dilakukan dengan cara melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen mengaudit keselurh 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya 

bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun 

kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, menlakukan 

uji keabsahan data, sampai pada perbuatan laporan hasil pengamatan. 

6. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh banyak orang. penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi hasil 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
h. 276 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Metode Dakwah Perlu Diterapkan dalam Pembinaan Akhlak Santri di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Kesuksesan dakwah diantaranya sangat ditentukan oleh bagaimana 

dakwah itu dilaksanakan. Tata cara dalam berdakwah termasuk pengemasan 

materi, sikap dan cara penyampaian materi dakwah menjadi lebih penting dari 

materi dakwahnya. Betapa pun sempurnanya materi, lengkapnya bahan dan 

aktualnya isu-isu yang disajikan, tetapi bila disampaikan dengan cara yang 

sembrono dan tidak sistematis, akan menimbulkan kesan yang tidak 

menggembirakan. Tetapi sebaliknya, walaupun materi dakwahnya kurang 

sempurna, bahan sederhana dan isu-isu yang disampaikan kurang aktual, 

namun disajikan dengan cara yang menarik dan menggugah maka akan 

menimbulkan kesan yang menggembirakan. Aktivitas dakwah sudah cukup 

lama dilakukan, paling tidak sejak Rasulullah Muhammad diangkat menjadi 

Rasul, dan dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang ini.  

Awalnya aktivitas dakwah dipahami hanyalah merupakan tugas yang 

sederhana yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari 

Rasulullah saw. walaupun hanya satu ayat. Hal ini dipahami dari sabda 

Rasulullah saw.,: “Ballighu ani walau ayat”. Inilah yang membuat kegiatan atau 

aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai 

rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.  

Aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi 

yang dilakukan oleh orang perorang dengan kemampuan minimal dari siapa 

saja yang dapat melakukan dakwah tersebut. Kegiatan dakwah itulah yang 
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digeluti oleh para da’i secara tradisional secara lisan, dalam bentuk ceramah 

dan pengajian. Para juru dakwah ini berpindah dari satu majelis ke majelis lain, 

dari satu mimbar ke mimbar lain. Bila dipanggil untuk berdakwah yang 

terbersit dalam benak adalah ceramah agama. Maka dakwah muncul dengan 

makna sempit dan terbatas, yakni hanya ceramah yang dilakukan di mimbar. 

Metode dakwah menjadi salah satu unsur-unsur pokok dalam proses 

dakwah yang terbentuk secara sistematik saling berkaitan antara unsur satu 

dengan unsur lainnya. Tentunya dalam aktivitas tidak lepas dari komunikasi. 

Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh 

komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Dalam hal ini 

komunikan harus menerima pesan dari komunikator penuh dengan 

kesadaran, sehingga seruan dan pesan dapat bersifat persuasif. 

Metode dakwah dalam konteks pesantren merupakan cara-cara yang 

digunakan oleh para ustadz atau kyai untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada santri. Dakwah bukan hanya sebatas ceramah atau khutbah, tetapi juga 

mencakup pendekatan yang lebih personal dan interaktif, seperti diskusi 

kelompok, tanya jawab, dan kegiatan keagamaan lainnya. Metode dakwah 

yang efektif dapat membantu santri memahami dan menginternalisasi ajaran 

Islam secara mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dakwah Islam juga merupakan tugas suci yang dipikulkan kepada 

setiap orang yang mengaku muslim dimanapun ia berada, sebagaimana 

perintah tersebut telah tertulis di dalam kitab suci Alqur’an maupun As-Sunah 

Rasulullah saw., untuk menyerukan dakwah dan menyampaikan agama Islam 

kepada masyarakat dimanapun kita berada.  

Dakwah bertujuan untuk mengharapakan dan memancing potensi sifat 

fitrah manusia agar eksistensi manusia memiliki makna di hadapan Allah swt. 
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dan yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa tugas dakwah merupakan 

tugas umat Islam secara menyeluruh bukan hanya tugas seseorang atau 

sebuah kelompok saja melainkan tugas bagi seluruh umat muslim. Oleh sebab 

itu agar dakwah dapat mencapai sasaran maka tentunya diperlukan suatu 

sistem dalam hal penataan perkataan mapun perbuatan yang relevan dan 

terkait dengan nilai-nilai keislaman. Dalam kondisi seperti ini maka para dai 

harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai metode dakwah. 

Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai 

untuk menyampaikan materi dakwah Islamiyah. Metode dakwah sangat 

penting perananya dalam dalam penyampaian dakwah.  

Metode yang tidak benar, meskipun materi yang disampaikan baik, 

maka pesan baik tersebut bisa ditolak, seorang dai meski jeli dan bijak dalam 

memilih metode, karena metode sangat mempengaruhi kelancaran dan 

keberhasilan dakwah. Sama halnya juga ketika seorang ustadz/kyai walaupun 

menyampaikan materi dengan baik tetapi metodenya tidak. 

Adapun yang menjadi alasan metode dakwah sangat diperlukan di 

dalam pesantren yaitu sebagai berikut: 

1. Penguatan Akhlak dan Kepribadian Islami Santri 

Salah satu tujuan utama pendidikan di pesantren adalah membentuk 

akhlak dan kepribadian yang mulia pada diri santri. Melalui dakwah, para 

pendidik dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Metode dakwah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik santri dapat membantu mereka mengembangkan sikap yang 

baik, seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan rasa hormat 

terhadap orang lain. 

Menurut Ustadz Hakim bahwa perlu diberikan penguatan akhlak 
kepada santri, karena banyak santri yang tidak menaati peraturan yang ada di 
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Pondok Pesantren Darul Mahfudz.1 Lebih lanjut ustadzah Hifni Fariza Abdillah 
menyatakan bahwa ada santri yang bolos di jam pelajaran tertentu dan tidak 
menghormati para ustadz/ustadzahnya.2 

Menurut Ustadz Muhammad Syahran menyatakan bahwa beberapa 
santri yang masih suka merokok dalam lingkungan pesantren, padahal sudah 
ada tata tertib yang menyatakan bahwa semua santri dilarang merokok di 
lingkungan pesantren. Hal ini mereka terbiasa merokok ketika mereka di luar 
lingkungan pesantren, sehingga kebiasaannya itu yang dibawa ke lingkungan 
pesantren.3 

Menurut santri Muhammad Aldza Basri mengungkapkan bahwa 
sebenarnya tata tertib yang ada di Pondok Pesantren ini, termasuk larangan 
merokok merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati setiap santri, 
termasuk saya. Dan hal ini juga mengajarkan kepada kita untuk bertanggung 
jawab kepada diri sendiri dan memberikan kasih sayang terhadap diri 
sendiri.4 

Asumsi peneliti mengenai penguatan akhlak, proses atau upaya untuk 

memperkuat moral dan etika seseorang yang bertujuan untuk membentuk 

karakter yang baik dan berintegritas. Ini melibatkan pendidikan dan 

pembinaan yang berfokus pada nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, 

tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa hormat. Dalam konteks yang lebih luas, 

penguatan akhlak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, 

tetapi juga melalui pengaruh masyarakat dan media, serta peran agama dalam 

memberikan pedoman hidup yang baik. 

Kepribadian islami itu sendiri merupakan sifat dan karakter seseorang 

yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Ini mencakup perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika 

Islam, seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, tanggung jawab, dan 

kasih sayang. Seseorang dengan kepribadian Islami berusaha menjalankan 

 

1Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 

2Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 
11 Maret 2024 

3Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

4Muhammad Aldza Basri, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 
15 Maret 2024 
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ajaran Alqur'an dan Hadits dalam semua aspek kehidupan, baik dalam 

hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Kepribadian 

ini juga mencerminkan ketaatan dalam beribadah, menjaga adab, serta 

berperan aktif dalam memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat. 

Penguatan akhlak dan kepribadian santri adalah salah satu tujuan 

utama pendidikan di pondok pesantren. Melalui metode dakwah yang efektif, 

para pendidik dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Dakwah yang dilakukan dengan pendekatan personal 

dan interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan contoh langsung dalam 

kehidupan sehari-hari, membantu santri memahami dan menginternalisasi 

nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, santri tidak hanya belajar tentang 

akhlak secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan 

mereka. 

Metode dakwah yang digunakan di pesantren sangat beragam dan 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan santri. Misalnya, ceramah 

yang inspiratif dapat memberikan motivasi dan teladan yang baik, sementara 

kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah dan pengajian dapat mengasah 

rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan-kegiatan ini, 

santri diajarkan untuk selalu berbuat baik, jujur, sabar, dan bertanggung jawab. 

Metode dakwah yang melibatkan praktek langsung dan contoh nyata dari para 

ustadz sangat efektif dalam membentuk kepribadian santri yang kuat dan 

berakhlak mulia. 

Penguatan akhlak dan kepribadian santri merupakan salah satu tujuan 

utama dari pendidikan di pondok pesantren. Melalui metode dakwah yang 

efektif, para pendidik dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah yang dilakukan dengan pendekatan 
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personal dan interaktif, seperti melalui diskusi, tanya jawab, dan contoh 

langsung dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu santri memahami 

dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, santri tidak 

hanya belajar tentang akhlak secara teoretis, tetapi juga mempraktikkannya 

dalam kehidupan mereka. 

Menurut ustadz Muhammad Syahran metode dakwah memang sangat 
diperlukan di dalam pesantren agar santri dapat menerima nasehat atau yang 
diajarkan oleh para ustadz/ustadzah di Pesantren. Lebih lanjut, kita tidak 
hanya mengajarkan tentang pendidikan dan teori saja tetapi kami juga 
mengharapkan ada feedback dari santri berupa pengaplikasian dalam 
kehidupan sehari-harinya, agar mereka menjadi santri yang berakhlak mulia. 
Dan tentunya dalam hal ini para ustadz/ustadzah harus memberikan teladan 
yang baik sehingga santri dapat menirunya.5 

Menurut ustadz Hakim penguatan akhlak dan kepribadian islami 
menjadi fokus utama dalam pendidikan. Kami mengintegrasikan nilai-nilai 
akhlak dalam setiap kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kami 
selalu mengawasi dan memberikan contoh langsung atau biasa dikatakan 
keteladanan. Di mana Ustadz dan ustadzah di sini berperan sebagai teladan 
bagi para santri.6 

Ustadzah Darmilah Awaliyah kami melihat banyak santri yang 
menunjukkan perubahan positif. Mereka menjadi lebih disiplin, bertanggung 
jawab, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Kami percaya 
bahwa dengan terus konsisten dalam pendidikan akhlak dan kepribadian 
Islami, para santri akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan 
siap menghadapi tantangan di masyarakat.7 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa memang 

di dalam pesantren membutuhkan metode dalam berdakwah, agar dakwah 

yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh santri/santriwati. Lebih 

lanjut, sekiranya dakwah yang sudah diterima oleh santri baik itu melalui 

perkataan maupun perbuatan/teladan mereka dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di 

lingkungan sosialnya. 

 

5Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024  

6Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 

7Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 
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Santri/santriwati yang dapat mengaplikasikan ajaran atau dakwah dari 

ustadznya dalam kehidupan sehari-harinya, akan memberikan citra yang baik 

kepada santri, pendidik, dan instansi tersebut. 

Metode dakwah dapat membuat terbentuknya santri yang tidak hanya 

paham agama, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Santri yang dibina 

dengan metode dakwah yang tepat akan menjadi individu yang sholeh, 

berakhlak mulia, dan siap menjadi teladan di masyarakat. Mereka mampu 

mengaplikasikan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam 

lingkup pribadi, keluarga, maupun sosial. Dengan demikian, metode dakwah 

sangat penting untuk memastikan bahwa santri dapat menjadi generasi 

penerus yang berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. 

2. Peningkatan Pemahaman Keagamaan 

Dakwah merupakan aktivitas mulia yang menjadi kewajiban setiap 

muslim, dimana dakwah memiliki tujuan untuk mengajak seluruh umat 

manusia ke jalan yang benar sehingga dapat penerangan dan keluar dari 

kegelapan. 

Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan pesan agama kepada 

orang lain, melainkan dalam berdakwah harus mempunyai metode dan tata 

cara tersendiri untuk diketahui dan dimengerti oleh setiap orang, sehingga 

mereka memiliki pemahaman yang lebih tentang keagamaan terkhusus 

pemahaman agam Islam. 

Menurut Ustadzah Nur Azizah Yunus menyatakan bahwa beberapa 
santri ada yang melakukan pencurian barang sesama santri. Sehingga kejadian 
ini membuat resah santri yang lain dan orang tua santri tersebut. Selain dari 
kasus pencurian, terdapat juga santri yang sering mengucapkan kata-kata 
kotor yang tidak sepantasnya diucapkan oleh santri.8 

Pernyataan ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida menyatakan 
bahwa santri yang melakukan pencurian barang itu disebabkan karena ada 

 

8Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 
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yang lambat dapat kiriman dari orang tuanya, ada juga yang mencuri karena 
faktor ekonomi serta ada santri yang melakukan pencurian karena sudah 
kecanduan merokok.9 

Menurut Ustadz Hakim mengenai kasus yang terjadi pada santri di 
Pondok Pesantren Darul Mahfudz, para santri yang melakukan perbuatan 
tersebut perlu diberikan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam juga 
diberikan sanksi berupa skorsing selama 3 hari, agar mereka tidak merugikan 
temannya, dirinya sendiri dan lembaga pesantren. Pembinaan keagamaan 
pada santri harus terus dilakukan. Artinya pembina santri maupun 
ustadz/ustadzah harus selalu mengikuti perkembangan santri agar dapat 
membentuk kepribadian yang baik, baik di lingkungan pesantren maupun di 
luar lingkungan pesantren.10 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tindakan 

pencurian dan penggunaan kata-kata kotor di kalangan santri di Pondok 

Pesantren Darul Mahfudz ini telah menimbulkan keresahan di antara santri 

lainnya serta orang tua mereka. Pencurian ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti keterlambatan kiriman dari orang tua, masalah ekonomi, serta 

kecanduan merokok. 

Kenyataan yang terjadi tersebut sangat penting pembinaan keagamaan 

yang lebih mendalam untuk para santri guna menghindari perilaku merugikan 

dan membentuk kepribadian yang baik di dalam maupun luar lingkungan 

pesantren. Lebih lanjut, peneliti menekankan perlunya pemantauan terus 

menerus oleh pembina santri serta ustadz/ustadzah agar tercipta pribadi yang 

berakhlak mulia di kalangan santri. 

Tujuan dakwah ustadz/ustadzah kepada santrinya adalah agar mereka 

memiliki pemahaman yang lebih tentang keagaaman, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Semisal, seorang ustadz 

memberikan dakwah dengan cara teladan, membuang sampah pada 

tempatnya, maka santri tersebut akan melakukan hal yang sama yang 

 

9Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

10Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 
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dilakukan oleh ustadznya. Kemudian hal ini, pengaplikasiannya diharapkan 

tidak hanya di lingkungan pesantren saja tetapi juga diharapkan dalam 

lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya, agar dapat menjadi contoh 

atau teladan bagi orang lain. 

Dakwah juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman 

santri terhadap ajaran agama. Pesantren sering kali menjadi tempat pertama 

kali bagi banyak santri untuk mendalami ilmu agama secara formal. Metode 

dakwah yang sistematis dan terstruktur dapat membantu santri memahami 

konsep-konsep dasar agama Islam, seperti tauhid, fiqh, tafsir, dan hadits, 

dengan lebih baik. Hal ini penting agar santri memiliki landasan keilmuan yang 

kuat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Pembentukan Karakter  

Pesantren tidak hanya mendidik santri untuk menjadi individu yang 

sholeh, tetapi juga pemimpin yang berakhlak. Melalui dakwah, santri diajarkan 

bagaimana menjadi pribadi yang baik, baik dalam lingkup keluarga maupun 

masyarakat. Metode dakwah yang mengedepankan keterlibatan aktif santri 

dalam kegiatan keagamaan dan sosial dapat mengasah keterampilan 

kemampuan pribadi, seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan 

mengambil keputusan yang bijaksana. 

Menurut Ustadzah Darmilah Awaliyah yang menyatakan bahwa 
terdapat beberapa santri/santriwati yang memiliki sifat manja kepada orang 
tuanya, sehingga santri tersebut tidak terbiasa dengan lingkungan pesantren 
yang serba mandiri, baik mencuci pakaian, maupun yang lainnya.11  

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Santriwati Nacita Niswah yang 

mengungkapkan bahwa: 

Saya sebenarnya anak tunggal yang tidak terbiasa dengan lingkungan 
pesantren, tetapi orang tuaku menginginkan saya menjadi santri yang 

 

11Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 
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baik, memiliki karakter yang kuat, dan tidak bersifat manja lagi. Karena 
orang tuaku berpikir semakin maju peradaban, maka persaingan juga 
semakin ketat. Oleh karena itu, harapan orang tua saya memasukkan 
ke pesantren salah satunya menyiapkan mental untuk masa depan.12 

Menurut ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida bahwa dalam 
pembentukan karakter pada santri sangat dibutuhkan di pondok pesantren 
karena pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga tempat 
pembinaan moral dan spiritual. Karakter yang kuat adalah fondasi penting 
bagi seorang santri agar dapat menjadi individu yang berakhlak mulia, 
memiliki integritas, dan mampu menjalankan peran sebagai pemimpin dalam 
masyarakat. Di pesantren, santri di didik untuk tidak hanya memahami ajaran 
agama secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga mereka menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.13 

Menurut Ustadz Muhammad Syahran bahwa pembentukan karakter 
melalui metode uswah di pesantren juga membantu santri untuk 
menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dengan lebih mendalam. Ketika 
santri melihat pembina mereka menunjukkan akhlak yang baik secara 
konsisten, hal itu menumbuhkan rasa hormat dan keinginan untuk meniru.14 

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

karakter santri di pesantren melibatkan berbagai metode yang terintegrasi. 

Pengajaran Alqur'an dan Hadits, teladan dari pembina, kegiatan rutin, 

pengarahan dan konseling, serta ekstrakurikuler merupakan elemen kunci 

dalam proses ini. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan latar belakang 

santri dan pengaruh teknologi modern. Meski begitu, hasil yang dicapai 

menunjukkan perubahan positif pada santri, yang diharapkan dapat terus 

berlanjut setelah mereka meninggalkan pesantren. Pembinaan karakter di 

pesantren ini tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga 

membentuk kepribadian yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab. 

Metode uswah atau keteladanan, adalah pendekatan utama dalam 

pembentukan karakter santri di pesantren. Pembina di pesantren berperan 

 

12Nacita Niswah, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 Maret 
2024 

13Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

14Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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sebagai contoh langsung bagi santri dalam hal akhlak dan perilaku. Dengan 

melihat dan meniru perilaku positif dari para pembina, santri belajar 

bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka. 

Misalnya, keteladanan dalam hal disiplin waktu, kejujuran, kesederhanaan, 

dan kesabaran, menjadi model yang nyata bagi santri dalam membentuk 

karakter mereka. Keteladanan ini sangat efektif karena santri tidak hanya 

mendengar nasehat, tetapi juga melihat langsung bagaimana nilai-nilai 

tersebut diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. 

4. Menghadapi Tantangan Zaman 

Santri yang di didik di Pesantren harus siap menghadapi berbagai 

tantangan zaman, termasuk modernisasi dan globalisasi. Metode dakwah yang 

inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman dapat membantu santri 

untuk tetap teguh pada nilai-nilai Islam sambil beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi disekitarnya. Dakwah yang responsif terhadap isu-isu 

kontemporer, seperti teknologi, lingkungan, dan sosial-budaya, akan 

mempersiapkan santri untuk menjadi agen perubahan yang positif di 

masyarakat. 

Dakwah adalah mengajak manusia di jalan kebaikan dan mengajak 

manusia menjauhi kemungkaran dengan cara yang bijak tanpa memaksa 

seseorang akan apa yang di sampaikannya, dakwah di lakukan dengan niat 

yang tulus tanpa mengharapkan sesuatu dari mereka yang kita jadikan objek 

dakwah atau mad’u melainkan mengharap keridhoan Allah swt. 

Menyampaikan dakwah bukanlah suatu perkara mudah, berhadapan dengan 

orang-orang yang mempunyai pemahaman dan karakter tersendiri dalam 

menerima apa yang disampaikan.  
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Metode dakwah yang dilakukan oleh pembina kepada santri dalam 

menghadapi tantangan zaman adalah pendekatan dakwah yang menekankan 

keteladanan atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz/ustadzah 

berperan sebagai teladan yang baik dengan menunjukkan perilaku, sikap, dan 

tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Menurut Ustadz Hakim bahwa banyak santri yang saat ini tidak 
memperhatikan norma kejujuran baik itu dalam belajar maupun kejujuran 
dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, santri ketika sedang ujian, mereka 
ingin mendapatkan nilai yang baik tetapi dilakukan cara yang curang seperti 
menyontek. Oleh karena itu, para ustadz/ustadzah maupun pembina santri 
perlu mengarahkan perbuatan curang itu tidak boleh dilakukan, karena jangan 
sampai hal itu dapat memicu benih-benih kecurangan setiap pekerjaan yang 
mereka lakukan.15 

Sesuai yang diungkapkan oleh Ustadzah Hifni Fariza Abdillah bahwa 
para santri yang tidak percaya diri dengan kemampuannya biasanya ketika 
mau ujian, mereka mempersiapkan catatan kecil untuk bisa di contek, dengan 
tujuan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Padahal perbuatan ini adalah 
perbuatan curang dan tidak jujur baik kepada Ustadz/ustadzah maupun 
kepada dirinya sendiri. Untuk itu, kami selalu memberikan nasehat kepada 
setiap santri, bahwa kami tidak melihat hasil dari prosesmu tapi saya hanya 
melihat dari proses yang kalian jalani.16 

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kejujuran itu bukan 

hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri sendiri. Karena ketika jujur dalam 

melakukan dalam hal apapun termasuk dalam mengahadapi ujian, maka 

akhlak kita akan terbentuk lebih baik.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ustadzah Darmilah Awaliyah bahwa 
menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita, membuat kita semakin mampu 
menghadapi tantangan zaman. Karena menurut saya orang yang jujur lebih 
disukai banyak orang ketimbang orang yang menggunakan cara yang tidak 
baik atau curang.17  

Ustadz Nur Azizah Yunus mengungkapkan bahwa terdapat juga santri 
yang berlagak sombong terhadap temannya yang tidak sepadan dengan 
dirinya, sehingga kami para ustadz/ustadzah memberikan pembinaan kepada 
mereka berupa melakukan pendekatan secara personal, artinya 

 

15Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 

16Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

17Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 
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berkomunikasi secara face to face agar santri tersebut lebih nyaman dan 
terbuka saat diberikan pembinaan dan nasehat.18 

Lebih lanjut ustadz Muhammad Syahran menyatakan bahwa kami 
memberikan nasehat kepada santri maupun santriwati agar mereka bisa 
peduli terhadap sesama. Karena semakin meningkatnya era digital maka 
semakin banyak manusia yang merasa dirinya bisa melakukan tanpa orang 
lain. Padahal, kita ketahui sendiri bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa 
bantuan dari orang lain.19 

Menurut Ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida, hal yang dilakukan 
oleh pembina adalah mereka memperlihatkan kedisiplinan dalam beribadah, 
kejujuran dalam berbicara, serta kepedulian dan kasih sayang terhadap 
sesama. Dengan melihat dan meniru perilaku ustadz, santri dapat belajar 
bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi berbagai 
tantangan modern, seperti pengaruh media sosial, perubahan sosial, dan 
tekanan budaya.20 

Melalui wawancara di atas dapat dipahami bahwa metode dakwah 

uswah yang dilakukan oleh pembina, santri tidak hanya mendapatkan 

pengetahuan teoretis tentang Islam, tetapi juga melihat langsung bagaimana 

ajaran-ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga mereka 

lebih siap dan mampu menjalankan ajaran agama dengan konsisten dalam 

konteks zaman yang terus berubah. 

B. Metode Dakwah yang Diterapkan dalam Pembinaan Akhlak Santri di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Setiap pesantren memiliki metode dakwah untuk diterapkan kepada 

santri, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada santri agar 

memiliki akhlak yang baik. Seperti pada Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

memiliki metode dakwah dalam mendidik santrinya agar dapat menjadi santri 

yang berakhlak mulia, baik di dalam lingkungan pesantren maupun 

 

18Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 

19Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

20Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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lingkungan sosialnya. Berikut metode dakwah yang diterapkan oleh pembina 

ustadz/ustadzah di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar: 

1. Metode Dakwah Uswah (Teladan) 

Metode dakwah uswah atau keteladanan adalah salah satu cara efektif 

dalam menyampaikan ajaran Islam dengan menunjukkan contoh perilaku 

yang baik dan benar kepada orang lain. Dalam konteks pendidikan di 

pesantren, metode ini sangat penting karena santri seringkali belajar lebih 

aktif melalui contoh langsung dari ustadz/ustadzah dibandingkan dengan 

hanya mendengarkan ceramah atau membaca buku. Metode uswah 

menekankan pentingnya para pendidik untuk menjadi teladan dalam setiap 

aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. 

Penerapan metode dakwah uswah di pesantren mencakup berbagai 

aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang ustadz ataupun ustadzah yang 

menunjukkan kesederhanaan dalam hidupnya dapat menginspirasi santri 

untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ketika pembina menunjukkan 

kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan, santri juga belajar 

untuk mengembangkan sikap yang sama. Dengan melihat langsung contoh 

perilaku baik dari orang-orang yang mereka hormati, santri lebih mudah 

menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan 

mereka sendiri. 

Tidak hanya tentang kesederhanaan yang diperlihatkan oleh pembina, 

tetapi mereka juga memperlihatkan atau memberikan contoh kepada santri 

shalat tepat waktu, tidak berkata kasar dan sopan terhadap orang yang lebih 

tua. Sehingga dengan kenyataan ini dapat memberikan dorongan kepada 

santri untuk meniru apa yang dilakukan oleh para pembina. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syahran yang menyatakan 
bahwa ketika kita ingin menjadi teladan bagi santri, terlebih dahulu kita yang 
melakukannya. Misalnya ketika kita mengarahkan para santri untuk segera 
menunaikan shalat wajib secara berjamaah, para pembina juga harus lebih 
dahulu mengambil posisi, kalau perlu kita berada pada shaf yang paling 
depan.21 

Sesuai yang diungkapkan oleh Hakim yang menyatakan bahwa jika 
menginginkankan santri yang berakhlak mulia, minimal seorang pembina 
ataupun ustadz yang mengajar disini harus memberikan contoh atau teladan 
kepada santrinya. Sebagai contoh Rasulullah saw. pada masanya dikatakan 
sebagai uswatun hasanah karena Rasulullah saw. berhasil menjadi teladan 
bagi ummatnya pada saat itu, bahkan sampai saat ini.22 

Selain itu, metode uswah juga memperkuat hubungan antara pembina 

dan santri. Ketika santri melihat bahwa ustadz/ustadzah mereka tidak hanya 

berbicara tentang nilai-nilai Islam tetapi juga mengamalkannya, rasa hormat 

dan kepercayaan mereka terhadap pendidik meningkat. Hal ini menciptakan 

lingkungan belajar yang positif dan kondusif, dimana santri merasa didukung 

dan termotivasi untuk mengikuti jejak teladan mereka. Hubungan yang erat 

ini juga memungkinkan para pendidik untuk lebih efektif dalam membimbing 

santri dan memberikan arahan yang lebih personal dan relevan. 

Berikut beberapa metode dakwah uswah yang dapat diterapkan pada 

santri di Pesantren melalui tiga aspek, yaitu: 

a. Aspek Akhlak 

Banyak saat ini santri yang memiliki akhlak yang tidak baik, seperti 

melakukan perundungan kepada temannya atau juniornya, tidak mau 

beribadah tepat waktu. Padahal harapan para orang tua santri menyekolahkan 

anaknya di Pesantren agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih  baik, 

peduli terhadap sesama serta menjalankan shalat lima waktu tepat waktu. 

Menurut Muhammad Rezky Pratama Lahida yang menyatakan bahwa 
sebelum ustadz/ustadzah memerintahkan shalat tetap waktu kepada 
santrinya, hendaknya seluruh pembina tersebut menjadi teladan atau contoh 

 

21Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

22Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 
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bagi santrinya, sehingga santri tersebut dapat meniru apa yang dilakukan oleh 
pembinanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “kalau guru kencing 
berdiri, muridnya kencing berlari”. Jadi artinya jika lembaga pesantren 
menginginkankan santri yang baik, termasuk dalam menjaga shalat lima 
waktunya, terlebih dahulu pembina yang menjadi contoh bagi 
santri/santriwatinya.23 

Selain masalah pentingnya menjadi teladan bagi santri dalam menjaga 

shalat lima waktu, para pembina dan guru juga harus memberikan teladan 

seperti menggunakan perkataan yang baik dan sopan santun terhadap yang 

lebih tua. Sehingga para santri juga diharapkan meniru apa yang dilakukan 

oleh pembinanya. Dengan itu, para santri dapat menjaga perkataannya baik 

terhadap pembina atau guru maupun kepada sesama temannya. 

Menurut Ustadzah Darmilah Awaliyah menyatakan bahwa terdapat 
beberapa santri yang melakukan bullying atau perundungan terhadap adik 
kelasnya atau temannya sendiri. Sehingga santri yang di bully tidak merasa 
nyaman dengan perlakuan seniornya tersebut. Lebih lanjut, ada santri yang 
melakukan perundungan menggunakan kontak fisik seperti memukul bagian 
kepalanya dan menendang betisnya, ada juga yang membully dalam bentuk 
verbal seperti berkata kotor atau menghina temannya ataupun junior yang 
dibullynya.24 

Lebih dalam Ustadzah Nur Azizah Yunus mengungkapkan bahwa 
dengan kasus yang terjadi itu, kami segera memberikan tindakan kepada 
santri yang melakukan bullying tersebut, karena perbuatan tersebut termasuk 
perbuatan tidak disenangi oleh Allah swt. tentunya tindakan yang kami 
lakukan pada kasus seperti ini adalah memberikan hukuman kepada santri 
pelaku bullying seperti menyuruh membersihkan WC atau toilet. Hal ini 
bertujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku bullying. Setelah 
diberikan hukuman, kami memberikan nasehat agar tidak mengulang kembali 
perbuatan yang merugikan santri yang lain.25 

Akhlak merupakan bagian dari ajaran agama yang berfokus pada 

perilaku dan etika seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mencakup 

berbagai sifat dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai moral, seperti 

kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kasih sayang. 

 

23Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

24Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

25Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 
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Dalam Islam, akhlak yang baik dianggap sebagai manifestasi dari iman dan 

kepatuhan terhadap ajaran Alqur'an dan Hadits. Oleh karena itu, 

pengembangan akhlak yang baik adalah salah satu tujuan utama pendidikan 

agama, baik di keluarga, sekolah, maupun pesantren. 

Akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan 

Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan. Misalnya, dalam 

hubungan sosial, seseorang yang berakhlak baik akan menunjukkan rasa 

hormat, membantu orang lain, dan menjaga kerukunan. Dalam aspek 

lingkungan, akhlak mencakup sikap menjaga kelestarian alam dan tidak 

merusak ciptaan Tuhan. Dengan demikian, aspek akhlak mencakup dimensi 

pribadi dan sosial, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya kehidupan 

yang harmonis dan bermartabat. 

Metode dakwah uswah (teladan) tidak hanya berfokus pada transfer 

ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak. Dengan 

mencontohkan perilaku yang baik, para pendidik membantu santri memahami 

bahwa ajaran Islam bukan hanya teori tetapi juga harus diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Metode ini menekankan bahwa setiap muslim memiliki 

tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain, baik di dalam 

maupun di luar pesantren. Dengan demikian, metode dakwah teladan 

berperan penting dalam membentuk generasi muslim yang berakhlak mulia, 

berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan nilai-nilai 

Islam yang kokoh. 

Dengan metode dakwah yang merujuk pada Alqur’an, Rasullulah saw. 

merupakan teladan utama bagi dai dan juru penerangan, beliau memiliki 

kebenaran dan keikhlasan serta berakhlak mulia, beliau mengajarkan untuk 

berperilaku yang baik dan mengajarkan tentang nilai-nilai ketinggian akhlak. 
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Nabi Muhammad diutus kedunia untuk menyempurnakan akhlak umatnya 

melalui Agama Islam, dan Islam merupakan agama dakwah yang datang untuk 

mengantarkan manusa menuju kehidupan yang gemilang dan bahagia 

sejahtera, melalui berbagai segi keutamaan dan akhlak yang luhur. 

Akhlak yang mulia tidak akan meresap dalam diri seseorang apabila 

seseorang tersebut tidak membiasakan diri melakukan semua kebiasaan baik 

dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk yang telah menjadi 

kebiasaannya. Selama seseorang tidak terus-menerus melakukan kebiasaan 

baik, sama halnya dengan seseorang yang merindukan perbuatan-perbuatan 

baik dan dapat merasakan kenikmatannya, kemudian seseorang yang 

membenci perbuatan-perbuatan buruk, akan merasa sakit karenanya. Apabila 

seseorang sudah terbiasa melakukan hal yang buruk semua, dalam 

membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik akan terasa berat, apabila 

dilakukan dengan terpaksa, maka seseorang tersebut akan sia-sia dalam 

melakukannya dan tidak akan mengantarkan kepadanya perubahan akhlak 

yang baik. 

Menurut ustadzah Hifni Fariza Abdillah di pesantren kami, metode 
uswah atau keteladanan sangatlah penting. Kami, para ustadz dan ustadzah, 
berusaha untuk menjadi contoh nyata bagi para santri. Misalnya, kami 
menunjukkan kedisiplinan dengan selalu tepat waktu dalam beribadah dan 
mengajar, serta menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap 
tindakan. Santri melihat dan meniru perilaku kami, sehingga mereka belajar 
untuk menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan mereka sehari-hari.26 

Menurut ustadz Muhammad Syahran mengatakan bahwa metode 
uswah ini sangat penting dalam jangka panjang karena santri tidak hanya 
mendengar teori tentang akhlak, tetapi juga melihat aplikasi nyatanya setiap 
hari. Mereka belajar untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan 
mengamati dan meniru perilaku baik yang ditunjukkan oleh para pengajar. 
Selain itu, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh 
teladan positif, santri lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai akhlak ini dan 
membawanya ke dalam kehidupan mereka di luar pesantren. Kami percaya 
bahwa dengan keteladanan yang konsisten, santri akan tumbuh menjadi 

 

26Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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individu yang berkarakter kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan 
zaman dengan akhlak yang baik.27 

Pembinaan akhlak santri di Pesantren menggunakan metode uswah 

atau teladan adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keteladanan 

dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Ustadz dan ustadzah di 

pesantren berperan sebagai contoh nyata bagi santri dalam berbagai aspek 

kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bagaimana bersikap jujur, 

disiplin, sabar, dan bertanggung jawab melalui tindakan nyata, bukan hanya 

melalui kata-kata. Misalnya, ustadz menunjukkan kedisiplinan dengan selalu 

tepat waktu dalam menjalankan ibadah dan tugas-tugas lainnya, serta 

memperlihatkan kepedulian dengan aktif membantu santri dan masyarakat 

sekitar. Melalui observasi dan interaksi langsung dengan para ustadz yang 

berakhlak baik, santri dapat belajar dan meniru perilaku tersebut, sehingga 

nilai-nilai positif tersebut tertanam dalam diri mereka. 

Metode uswah atau teladan ini penting karena santri dapat melihat 

aplikasi langsung dari ajaran-ajaran akhlak dalam konteks kehidupan nyata. 

Ketika santri melihat ustadznya berperilaku baik, mereka lebih mudah 

memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Selain itu, metode ini 

juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, karena 

santri berada dalam komunitas yang mendukung dan mempraktikkan nilai-

nilai moral yang sama. Dengan demikian, melalui keteladanan yang diberikan 

oleh para ustadz/ustadzah, santri dapat mengembangkan akhlak yang baik, 

yang tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi 

masyarakat luas. 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus selaku pembina Pesantren 
menyatakan bahwa metode uswah sangat penting dalam membina akhlak 
santri. Dengan melihat dan merasakan langsung contoh perilaku baik, santri 

 

27Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan 
mereka. Kami juga menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana nilai-
nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dijunjung tinggi. 
Dalam jangka panjang, santri yang belajar melalui keteladanan ini cenderung 
memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan dengan 
akhlak yang baik. Kami melihat perubahan positif pada santri, mereka menjadi 
lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek 
kehidupan.28 

Hal yang sama diungkapkan oleh Santri Muhammad Aldza Basri yang 
menyatakan bahwa di pesantren ini, ustadz dan pembina kami sangat 
berperan dalam membina maupun membentuk akhlak kami dengan menjadi 
contoh langsung. Mereka selalu menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai 
dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka selalu 
jujur dalam berbicara, tepat waktu dalam menjalankan ibadah, dan selalu 
peduli serta membantu kami dalam segala hal. Kami melihat langsung 
bagaimana mereka bersikap, dan ini membuat kami termotivasi untuk meniru 
mereka.29 

Selanjutnya ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida selaku pembina 
menyatakan bahwa sebagai pembina, selalu berusaha menjadi contoh nyata 
dalam segala hal. Misalnya, kami menunjukkan kejujuran dalam setiap 
perkataan dan tindakan, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan tugas, 
serta sikap peduli dan empati terhadap sesama. Santri melihat bagaimana 
kami berperilaku dan berinteraksi setiap hari, sehingga mereka dapat meniru 
dan menginternalisasi nilai-nilai positif tersebut.30 

Respon santri Zahra Syasa Khairunnisa Anwar yang menyatakan bahwa 
dengan melihat dan merasakan langsung teladan yang baik dari ustadz dan 
ustadzah pembina membuat kami lebih mudah memahami dan menerapkan 
nilai-nilai akhlak dalam kehidupan kami. Kami belajar tentang pentingnya 
kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian tidak hanya melalui pelajaran, 
tetapi juga dari tindakan nyata sehari-hari. Metode teladan ini membantu kami 
membentuk karakter yang kuat dan berakhlak baik, karena kami tidak hanya 
mendengar tentang nilai-nilai tersebut, tetapi juga melihat bagaimana nilai-
nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.31 

Mengenai beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 

metode dakwah uswah atau teladan dapat memberikan efek kepada santri, 

karena apa yang dilihat oleh santri dapat menjadi motivasi bagi santri untuk 

 

28Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024  

29Muhammad Aldza Basri, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 
15 Maret 2024 

30Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

31Zahra Syasa Khairunnisa Anwar, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 15 Maret 2024 
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ditiru. Sehingga ketika ustadz/ustadzah melakukan perbuatan yang baik 

seperti shalat tepat waktu, mengaji dan sebagainya, santri akan cenderung 

mengikutinya. Oleh karena itu, pendidik baik itu ustadz/ustdzah pembina, 

hendaknya selalu memberikan teladan yang baik kepada santri, sehingga 

dakwah teladan yang diberikan kepada santri dapat diikuti oleh santri. 

Metode dakwah yang dilakukan oleh ustadz/ustadzah maupun 

pembina santri berupa keteladanan, diharapkan dapat di implementasikan 

dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan pesantren maupun di luar 

lingkungan pesantren. Sehingga ia juga nantinya dapat menjadi contoh yang 

baik bagi teman-temannya di luar lingkungan pesantren. Sebab, banyak orang 

beranggapan bahwa orang menempuh Pendidikan di Pesantren pasti akan 

memiliki akhlak yang baik, sebab menurut mereka, santri sudah diberikan 

pembinaan dan pembekalan di Pesantrennya. 

b. Aspek Akidah 

Aspek akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan dan keimanan 

dasar yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Akidah merupakan fondasi dari 

semua ajaran Islam dan mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-

kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Akidah 

menuntut keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap prinsip-prinsip tersebut, 

serta mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan menjalani kehidupannya 

sehari-hari. 

Secara lebih mendetail, akidah meliputi tauhid (keesaan Allah), yang 

menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, 

tidak ada sekutu bagi-Nya. Akidah juga mencakup kepercayaan kepada 

malaikat sebagai makhluk yang menjalankan perintah Allah, kitab-kitab Allah 

yang diturunkan kepada para nabi untuk membimbing umat manusia, serta 
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para rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk. Selain itu, 

akidah meliputi iman kepada hari kiamat, dimana setiap manusia akan 

dibangkitkan dan diadili berdasarkan amal perbuatannya, serta keyakinan 

kepada takdir Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi baik maupun buruk, 

telah ditentukan oleh-Nya.  

Memahami dan menginternalisasi aspek akidah adalah hal yang sangat 

penting bagi setiap Muslim, karena akidah yang kuat akan membentuk 

pandangan hidup yang benar dan memandu setiap tindakan sesuai dengan 

ajaran Islam. Akidah yang kokoh juga memberikan ketenangan batin dan 

keyakinan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, karena seorang Muslim 

yang berakidah kuat meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah 

bagian dari rencana Allah yang Maha Bijaksana. 

Menurut ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida selaku pembina di 
Pesantren menyatakan bahwa sebagai pembina di Pesantren kami sangat 
menekankan pentingnya pembentukan akidah yang kuat pada santri. Metode 
uswah atau keteladanan salah satu metode yang kami lakukan. Sebagai 
pembina, kami berusaha menjadi contoh nyata dalam menunjukkan 
keyakinan yang kokoh dan konsisten terhadap ajaran Islam. Misalnya, kami 
menunjukkan ketekunan dalam beribadah, seperti sholat tepat waktu, berdoa 
dengan khusyuk, dan menunjukkan sikap tawakkal dalam setiap tindakan. 
Selain itu, ketika adzan sudah berkumandang atau bahkan sebelum adzan kita 
sebagai pembina harus lebih dahulu bersiap-siap ke masjid untuk shalat, 
jangan menunggu sampai adzannya selesai. Dengan melihat dan meniru kami, 
santri belajar untuk menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah dan 
prinsip-prinsip tauhid.32 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus mengungkapkan bahwa untuk 
memberikan contoh atau teladan pada santri dalam hal akidah, kita tidak 
hanya mencontohkan yang wajib saja, tetapi kita juga mencontohkan yang 
sunnah seperti shalat tahajjud, dhuha, shalat sunnah rawatib dan shalat 
sunnah lainnya. Sehingga mereka tidak terbebani jika dibangunkan oleh 
pembina untuk shalat tahajjud karena sudah ada contoh atau teladan bagi 
mereka di Pondok Pesantren.33 

Menurut ustadzah Darmiah Awaliyah, kalau santri baru masuk itu, 
kalau dikasi bangun shalat tahajjud biasa susah bangunnya karena belum 

 

32Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

33Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 
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terbiasa, tetapi setelah melihat situasi dan kondisi di Pesantren termasuk 
contoh atau teladan yang dilakukan oleh pembinanya, ketika dikasi bangun 
shalat tidak merasa beratmi bahkan tidak merasa terbebani, bahkan ada santri 
yang bangun sendiri karena sudah terbiasa.34 

Menurut santri Zahra Syasa Khairunnisa Anwar menyatakan bahwa 
terkadang saya malas untuk bangun shalat tahajjud, karena masa sementara 
enak-enaknya tidur orang dikasi bangunki. Tetapi itu sudah jadi patokan bagi 
kami, para pembina selalu menjadi teladan dalam hal apapun termasuk aspek 
akidah ini. Sehingga dengan menjalankannya, kami dalam keadaan ikhlas 
bukan karena terpaksa.35 

Respon santri Nacita Niswah di pesantren ini, pembentukan akidah 
sangat ditekankan melalui keteladanan yang diberikan oleh ustadz dan 
ustadzah pembina. Mereka selalu menunjukkan keyakinan yang kuat kepada 
Allah dalam setiap tindakan mereka. Misalnya, mereka selalu tepat waktu 
dalam melaksanakan sholat, berdoa dengan khusyuk, dan menunjukkan sikap 
tawakkal serta kesabaran dalam menghadapi masalah. Melihat mereka 
berperilaku seperti itu membuat kami, para santri, termotivasi untuk meniru 
dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari.36 

Menurut santri Muhammad Said kami melihat langsung contoh-contoh 
keteladanan dari ustadz dan ustadzah pembina dalam berbagai kegiatan, baik 
dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka sering bercerita tentang kisah-kisah 
para nabi dan sahabat yang penuh dengan pelajaran tentang keimanan dan 
ketakwaan. Selain itu, ketika kami menghadapi kesulitan, pembina selalu 
mengingatkan kami untuk bersabar dan berdoa, serta menunjukkan sikap 
tenang dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan 
demikian, kami belajar bagaimana menginternalisasi ajaran akidah dan 
menerapkannya dalam kehidupan nyata.37 

Lebih lanjut ustadz Muhammad Syahran dengan meneladani 
ustadz/ustadzah, santri belajar mengimplementasikan ajaran akidah dengan 
baik, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep-konsep keimanan 
secara teoretis ataupun secara lisan saja, tetapi juga menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian membantu para santri/santriwati 
untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan beriman kuat.38  

Respon santri Muhammad Aldza Basri menyatakan bahwa dengan 
melihat dan meniru teladan dari ustadz dan ustadzah pembina, kami menjadi 
lebih yakin dan teguh dalam keyakinan kepada Allah. Kami belajar untuk 
selalu mengutamakan Allah dalam segala hal, menjalankan ibadah dengan 

 

34Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

35Zahra Syasa Khairunnisa Anwar, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 15 Maret 2024 

36Nacita Niswah, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 Maret 
2024  

37Muhammad Said, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 
Maret 2024  

38Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024  
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lebih khusyuk, dan menghadapi setiap cobaan dengan sikap tawakkal. Metode 
teladan ini membantu kami mengembangkan akidah yang kuat dan konsisten, 
sehingga kami lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan 
penuh kepada ajaran Islam, semoga apa yang kami ikhtiarkan mendapat ridho 
dari Allah swt.39 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa aspek 

akidah santri di pesantren menggunakan metode uswah atau teladan adalah 

pendekatan yang menekankan keteladanan pembina dalam memperkuat 

keyakinan dan keimanan santri. Ustadz maupun ustadzah menunjukkan 

keteladanan dalam keyakinan yang kuat dan konsisten terhadap ajaran Islam, 

yang terlihat dalam keseharian mereka, seperti ketekunan dalam menjalankan 

ibadah, keikhlasan dalam beramal, dan keteguhan dalam berpegang pada 

prinsip-prinsip tauhid. Dengan melihat ustadz/ustadzah yang selalu 

mengutamakan Allah dalam segala hal, santri belajar untuk menguatkan 

akidah mereka dan menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. 

Selain itu, pembina juga memperlihatkan bagaimana menghadapi 

berbagai tantangan dan cobaan dengan keyakinan yang kuat. Mereka 

memberikan contoh bagaimana bersabar dan berserah diri kepada Allah 

dalam situasi sulit. Misalnya, ketika menghadapi masalah, ustadz/ustadzah 

tetap tenang, berdoa, dan menunjukkan sikap tawakkal (berserah diri) yang 

mendalam. Santri yang mengamati dan meniru sikap ini akan belajar bahwa 

keyakinan yang kokoh dan keimanan yang kuat adalah landasan penting 

dalam menghadapi kehidupan, mengajarkan mereka untuk tetap teguh dalam 

iman meskipun menghadapi kesulitan. 

Lebih lanjut pembina tidak hanya mengajarkan akidah secara teoretis, 

tetapi juga menunjukkan bagaimana akidah tersebut diterapkan dalam 

kehidupan nyata. Keteladanan mereka dalam berakidah memberikan santri 

 

39Muhammad Aldza Basri, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 
15 Maret 2024 
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pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya iman dan tauhid dalam 

Islam. Melalui pengamatan dan interaksi sehari-hari, santri belajar untuk 

memperkuat keyakinan mereka, menginternalisasi ajaran-ajaran akidah, dan 

mengembangkan keimanan yang kokoh dan konsisten. Hal ini membentuk 

santri menjadi individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki 

keimanan yang kuat, yang mampu menjalani kehidupan dengan keyakinan 

penuh terhadap ajaran Islam. 

c. Aspek Ibadah 

Ibadah  dalam konteks Islam, merupakan bentuk pengabdian dan 

ketaatan yang ditujukan kepada Allah SWT. Ibadah mencakup segala tindakan 

yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ibadah tidak 

hanya terbatas pada ritual keagamaan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, 

tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, bekerja 

dengan jujur, menolong sesama, dan menjaga lingkungan juga dianggap 

sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. 

Sebagai contoh atau teladan pada aspek ibadah, para pembina tidak 

hanya sekedar memberikan teori saja, tetapi juga memberikan pembuktian 

dalam bentuk tindakan yang konkret yang dapat dilihat secara langsung oleh 

santri maupun secara tidak langsung.  

Menurut Darmilah Awaliyah mengatakan bahwa kita sebagai pembina 
tidak hanya memberikan teori saja kepada santri, tetapi kita juga memberikan 
tindakan yang nyata sebagai contoh atau teladan bagi santri. Misalnya kita 
memperlihatkan diri ketika bekerja harus dengan kejujuran, karena dengan 
kejujuran kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kejujuran juga 
dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter dan berakhlak mulia, 
yang nantinya akan menjadi teladan bagi santri. 40 

Selanjutnya, Ustadzah Hifni Fariza Abdillah menyatakan bahwa salah 
satu yang menjadi teladan pada aspek ibadah yaitu menjaga lingkungan 

 

40Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 
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sekitar. Dalam hal ini, kita sebagai guru sebelum menuyuruh atau 
menggerakkan santri untuk membersihkan, kita harus lebih dulu turun di 
lapangan maupun di kelas untuk memungut sampah yang berserakan, karena 
dengan itu biasanya para santri/santriwati memiliki rasa tidak enak ketika 
melihat guru maupun pembinanya yang memungut sampah duluan.41 

Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua kategori utama: ibadah 

mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang 

tata cara dan waktunya sudah ditentukan oleh syariat Islam, seperti shalat, 

puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah segala 

bentuk perbuatan baik yang tidak memiliki tata cara khusus, tetapi dilakukan 

dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah. Contohnya adalah 

bekerja dengan tekun, berbuat baik kepada sesama, dan mendidik anak 

dengan baik. 

Ibadah memiliki tujuan utama untuk memperkuat hubungan antara 

manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Melalui ibadah, 

seorang muslim diharapkan dapat mencapai kedamaian batin, kebahagiaan, 

dan ketenangan hidup. Selain itu, ibadah juga berperan dalam membentuk 

karakter dan akhlak yang baik, serta mempererat hubungan sosial di antara 

umat manusia. Dengan menjalankan ibadah, seorang muslim diharapkan 

dapat menjadi pribadi yang lebih baik, baik dari segi spiritual maupun sosial. 

Ibadah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan santri 

dan santriwati, terutama dalam pembentukan karakter dan pembinan akhlak 

mereka. Sebagai seorang santri, ibadah merupakan salah satu aspek utama 

yang diajarkan oleh ustadz maupun ustadzah dalam pendidikan di pesantren. 

Melalui ibadah, santri diajarkan untuk memiliki disiplin dan ketaatan yang 

tinggi kepada Allah SWT. Misalnya, dengan melaksanakan shalat lima waktu 

 

41Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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secara tepat waktu, santri belajar untuk menghargai waktu dan disiplin dalam 

menjalankan kewajiban agama. 

Selain itu, ibadah juga membantu santri dalam memperkuat iman dan 

taqwa kepada Allah. Dengan menjalankan berbagai bentuk ibadah seperti 

shalat, puasa, dan membaca Alqur'an, santri dapat mendekatkan diri kepada 

Allah dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Ini sangat 

penting dalam membentuk kepribadian yang kuat, serta membangun rasa 

tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri dan masyarakat. Pembina 

berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan santri untuk memahami 

esensi dari setiap ibadah yang dilakukan, bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi 

juga sebagai sarana untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. 

Lebih jauh, ibadah yang diajarkan oleh pembina di pesantren juga 

memiliki dampak sosial yang positif. Ibadah seperti zakat dan sedekah 

mengajarkan santri tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. 

Ini membantu membangun karakter yang dermawan dan empati dalam diri 

santri, yang nantinya diharapkan dapat membawa kebaikan dalam 

masyarakat. Dengan demikian, ibadah bukan hanya berfungsi sebagai 

kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk generasi muda 

yang berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 

Metode uswah atau teladan adalah salah satu cara efektif yang 

digunakan oleh ustadz dan ustadzah dalam berdakwah kepada santri dan 

santriwati mengenai ibadah. Dalam metode ini, ustadz dan ustadzah menjadi 

contoh langsung dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Dengan 

memberikan teladan yang baik, mereka menunjukkan kepada santri 

bagaimana menjalankan ibadah dengan benar dan ikhlas.  

Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Hakim yang menyatakan bahwa 
ustadz dan ustadzah selalu melaksanakan shalat tepat waktu, membaca 
Alqur'an, dan juga berpuasa. Santri yang melihat dan mengamati perilaku ini 
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akan merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak mereka. 
Sehingga hal tersebut dapat semakin memperkuat iman santri dan semakin 
rajin menjalankan ibadah seperti shalat tepat waktu, mengerjakan shalat 
sunnah dan selalu mengerjakan kebajikan.42 

Respon santri Zahra Syasa Khairunnisa Anwar yang menyatakan 
bahwa keteladanan dari para pembina membuat kami selalu termotivasi 
untuk mengerjakan kebaikan dan ibadah khususnya ibadah wajib. Mereka 
selalu menjadi contoh bagi kami dalam melakukan hal apapun termasuk 
ibadah. Dan ini juga tidak hanya dilakukan di lingkungan Pesantren saja tetapi 
juga dilakukan di luar pesantren seperti lingkungan keluarga dan sosial 
kami.43 

Menurut santri Nacita Niswah yang menyatakan bahwa selain 
memberikan contoh langsung, ustadz dan ustadzah juga sering kali 
menjelaskan hikmah dan manfaat dari setiap ibadah yang dilakukan. Mereka 
tidak hanya menunjukkan cara melaksanakan ibadah, tetapi juga memberikan 
pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya ibadah dalam kehidupan 
seorang muslim. Misalnya, mereka bisa menjelaskan bagaimana shalat dapat 
mendisiplinkan diri dan memperkuat hubungan dengan Allah, atau bagaimana 
berpuasa dapat mengajarkan kesabaran dan empati terhadap orang yang 
kurang beruntung. Dengan memahami alasan dan manfaat di balik ibadah, 
santri akan lebih termotivasi untuk menjalankannya dengan sungguh-
sungguh.44 

Menurut pembina Muhammad Rezky Pratama Lahida yang 
menyatakan bahwa kami senantiasa menggunakan metode uswah dengan 
melibatkan santri dalam berbagai kegiatan ibadah secara bersama-sama. 
Misalnya, mereka bisa mengajak santri untuk melaksanakan shalat berjamaah, 
tadarrus Alqur'an, atau kegiatan sosial seperti membagikan sedekah. Dengan 
melibatkan santri secara aktif dalam kegiatan ibadah, ustadz dan ustadzah 
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan beribadah. Hal ini 
tidak hanya memperkuat kebersamaan dan rasa solidaritas di antara santri, 
tetapi juga membantu mereka untuk lebih memahami dan merasakan 
keindahan dalam beribadah. Metode uswah ini, dengan kombinasi antara 
penjelasan yang mendalam, dan partisipasi aktif, menjadikan dakwah tentang 
ibadah lebih efektif dan bermakna bagi santri.45 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan informan penelitian, 

dapat diketahui bahwa keteladanan ini penting dalam perkembangan 

 

42Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 

43Zahra Syasa Khairunnisa Anwar, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 15 Maret 2024 

44Nacita Niswah, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 Maret 
2024 

45Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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santri/santriwati di Pesantren, sebab dengan keteladanan diberikan oleh 

pembina, maka para santri juga akan termotivasi untuk melakukannya. 

Apabila para ustadz/ustadzah yang memberikan contoh mengerjakan 

ibadah seperti shalat lima waktu tepat waktu maka santri tersebut juga akan 

cenderung mengikutinya, hal ini juga berlaku ibadah yang lain seperti sunnah 

tahajjud, dhuha dan salat sunnah lainnya. Tetapi ketika para pembina tidak 

memberikan contoh yang baik maka hasil dari para santri juga tidak baik. Oleh 

karena itu, sangatlah penting metode dakwah uswah atau keteladanan ini, 

karena dapat memberikan dorongan atau motivasi bagi santri untuk 

mengerjakannya.  

2. Metode Halaqah 

Metode halaqah salah satu metode pembelajaran yang digunakan di 

Pondok Pesantren. Kata "halaqah" berasal dari bahasa Arab yang berarti 

lingkaran, merujuk pada bentuk fisik pertemuan dimana peserta duduk 

melingkar di sekitar seorang guru atau pemimpin diskusi. Metode ini 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan 

kolaboratif, di mana setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam diskusi dan bertukar pikiran. 

Umumnya, halaqah dimulai dengan pengantar dari pemimpin diskusi 

yang memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas. Setelah itu, 

peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan 

pendapat, dan berdiskusi satu sama lain. Hal ini memungkinkan terjadinya 

pertukaran ilmu secara langsung dan dinamis, serta membantu peserta dalam 

memahami materi dengan lebih mendalam. Selain itu, metode halaqah juga 

sering kali mencakup kegiatan seperti tadarus Alqur’an, kajian hadits, serta 

diskusi mengenai isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam. 
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Salah satu keunggulan metode halaqah adalah kemampuannya untuk 

membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta. Karena 

diskusi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, peserta dapat saling 

mengenal dan menghargai pandangan satu sama lain. Metode ini juga 

mendorong pengembangan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis, 

karena peserta ditantang untuk menyampaikan argumen dan 

mempertahankan pendapat mereka secara logis dan terstruktur. 

Lebih lanjut metode halaqah ini merupakan pendekatan pembelajaran 

yang penting dalam konteks pendidikan Islam. Dengan mengedepankan 

interaksi dan partisipasi aktif, halaqah tidak hanya membantu peserta dalam 

memahami materi secara mendalam, tetapi juga membangun karakter dan 

keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida menjelaskan 
bahwa metode halaqah telah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran 
di pesantren sejak lama. Ia menyatakan, "Halaqah di sini bukan hanya sekadar 
metode mengajar, tetapi juga tradisi yang diwariskan dari generasi ke 
generasi."46 Ustadzah Darmilah Awaliyah kemudian menjelaskan secara rinci 
bagaimana sesi halaqah biasanya dimulai. Setiap pagi setelah shalat Subuh, 
para santri berkumpul di aula utama pondok pesantren dan duduk melingkar 
di atas tikar yang sudah disiapkan. "Kami memulai dengan membaca surah Al-
Fatihah bersama-sama, diikuti dengan doa memohon keberkahan ilmu,"47 
ujarnya sambil tersenyum.  

Lebih lanjut ustadz Muhammad Syahran memperkenalkan topik yang 

akan dibahas hari itu, yang bisa berkisar dari tafsir Alqur’an, hadis, hingga isu-

isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan para santri. "Misalnya, 

minggu lalu kami membahas tentang etika dalam menggunakan media sosial, 

sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak muda saat ini. 

Menurut Ustadz Muhammad Syahran menyatakan bahwa menekankan 
pentingnya partisipasi aktif dari para santri. "Setiap santri didorong untuk 

 

46Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

47Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 
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bertanya dan menyampaikan pendapat mereka," katanya. Ia menjelaskan 
bahwa metode ini bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga 
membangun kemampuan berpikir kritis dan keberanian berbicara di depan 
umum. "Kami ingin para santri merasa nyaman untuk berbicara dan 
berdiskusi, karena itu adalah bagian dari pembinaan maupun pembentukan 
karakter mereka," tegasnya. Menurutnya, sesi halaqah sering kali diwarnai 
dengan diskusi yang hidup dan penuh semangat, di mana setiap santri bebas 
mengemukakan pandangannya tanpa takut dihakimi.48 

Ustadz Hakim juga menggambarkan bagaimana suasana kekeluargaan 
yang terbangun melalui metode halaqah sangat penting. "Kami semua di sini 
adalah keluarga besar," katanya dengan penuh kebanggaan. Ia menuturkan 
bahwa ikatan yang terjalin di antara santri dan pengajar tidak hanya 
memperkuat proses belajar mengajar, tetapi juga menumbuhkan rasa saling 
percaya dan hormat. "Santri tidak hanya melihat kami sebagai pengajar, tetapi 
juga sebagai orang tua dan sahabat mereka," tambahnya. Ustadz Hakim 
mengakhiri wawancara dengan menyatakan harapannya bahwa metode 
halaqah ini dapat terus dilestarikan dan dikembangkan, karena ia percaya 
bahwa metode ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga 
dalam membentuk karakter dan kepribadian santri yang kuat dan berakhlak 
mulia.49 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa mengenai 

penerapan metode halaqah di Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

menggambarkan sebuah sistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada 

transfer ilmu, tetapi juga pada pembinaan maupun pembentukan karakter dan 

pengembangan keterampilan sosial para santri. Metode halaqah, yang 

dilakukan setiap pagi setelah shalat Subuh, mencerminkan sebuah tradisi yang 

mendalam dan berakar kuat dalam budaya pesantren. Dengan dimulai dari 

pembacaan surah Al-Fatihah dan doa bersama, sesi ini membuat suasana yang 

penuh keberkahan. Topik yang dibahas dalam halaqah sangat beragam, 

mencakup tafsir Alqur’an, hadis, hingga isu-isu kontemporer seperti etika 

penggunaan media sosial, yang menunjukkan keterkaitan metode ini terhadap 

perkembangan zaman. 

 

48Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

49Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 
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Metode halaqah di pesantren merupakan pendekatan yang efektif 

dalam membina akhlak santri melalui pembelajaran yang terstruktur namun 

bersifat personal.  

Menurut Muhammad Syahran, salah satu contoh penerapan metode ini 
adalah Ketika pembina duduk bersama santri dalam lingkaran kecil, dimana 
materi tentang akhlak mulia, seperti kejujuran, amanah, dan kesederhanaan, 
diajarkan secara langsung. Santri tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi 
juga diajak berdiskusi, menanyakan hal-hal yang belum dipahami, dan 
mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Jadi sebelum kami 
pembina atau ustadz yang membawakan materi kepada santri, kami 
mempersiapkan materi yang cocok dibahas, serta menyambungkan yang 
relevan pada zaman Rasulullah saw dan zaman sekarang ini. Sehingga mereka 
ada pembandingan dan pembelajaran yang didapatkan oleh santri.50 

Seperti yang diungkapkan oleh ustadzah Nur Azizah Yunus bahwa 
pembina di Pondok Pesantren Darul Mahfudz sering kali memberikan contoh 
nyata dari kehidupan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka 
menerapkan akhlak mulia dalam situasi yang sulit. Misalnya, saat membahas 
akhlak sabar, pembina dapat menceritakan bagaimana Rasulullah menghadapi 
ejekan dan hinaan dengan kesabaran tanpa membalasnya dengan keburukan. 
Santri diajak untuk merenungkan cerita tersebut dan mempertimbangkan 
bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan di pesantren 
maupun di luar pesantren.51 

Selanjutnya ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida menyatakan 
bahwa metode halaqah dapat memperkuat rasa kebersamaan dan 
persaudaraan di antara santri. Dalam lingkaran halaqah, mereka saling 
mendukung untuk menerapkan akhlak yang baik. Misalnya, jika ada salah satu 
santri yang melakukan kesalahan, rekan-rekannya dapat dengan lembut 
mengingatkan dan memberikan nasihat, sehingga pembinaan akhlak tidak 
hanya menjadi tanggung jawab ustadz, tetapi juga lingkungan sosial santri.52 

Partisipasi aktif santri menjadi inti dari metode halaqah di Pondok 

Pesantren. Pembina pesantren menekankan bahwa setiap santri didorong 

untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mereka, sebuah pendekatan 

yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

keberanian berbicara di depan umum. Diskusi yang hidup dan penuh semangat 

 

50Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

51Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 

52Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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selama sesi halaqah mencerminkan lingkungan belajar yang dinamis dan 

inklusif, dimana setiap santri merasa dihargai dan didengar. Hal ini tidak hanya 

memperkaya proses pembelajaran tetapi juga membangun rasa percaya diri 

dan kemampuan berargumen yang logis. 

Penerapan metode halaqah ini juga membuat suasana kekeluargaan 

yang terjalin melalui metode halaqah menjadi aspek penting yang disoroti oleh 

pembina pesantren. Hubungan yang erat antara santri dan pengajar 

menciptakan ikatan emosional yang kuat, yang memperkuat rasa saling 

percaya dan hormat. Pengajar tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu, 

tetapi juga sebagai figur orang tua dan sahabat bagi para santri. Hal ini 

menumbuhkan lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang, di mana 

santri merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri dan 

mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. 

Metode halaqah di Pondok Pesantren menunjukkan efektivitasnya 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menyampaikan 

pengetahuan tetapi juga membina ataupun membentuk karakter dan 

keterampilan sosial santri. Dengan pendekatan yang partisipatif dan inklusif, 

metode ini berhasil membangun kemampuan berpikir kritis, keberanian 

berbicara, dan rasa kebersamaan yang kuat. Para pembina pesantren 

menyatakan harapannya agar metode ini terus dilestarikan dan 

dikembangkan, karena ia percaya bahwa halaqah memiliki peran yang penting 

dalam membentuk generasi santri yang berakhlak mulia dan siap menghadapi 

tantangan zaman. 

3. Metode Muhadharah 

Metode muhadharah salah satu metode pembelajaran yang digunakan 

di pondok pesantren Darul Mahfudz. Metode muhadharah sering digunakan 
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untuk membina akhlak santri melalui latihan berpidato atau ceramah. Dalam 

kegiatan ini, santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah. 

Dengan ini, santri tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan umum, 

tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai akhlak yang 

diajarkan Islam. Dalam proses muhadharah ini, terlebih dahulu santri memilih 

topik untuk persiapan ceramah, kemudian santri harus melakukan kajian 

mendalam terhadap tema yang akan mereka sampaikan, mencari dalil-dalil, 

serta merangkai pesan yang bisa memotivasi rekan-rekan mereka untuk 

berakhlak lebih baik, selanjutnya tampil didepan ustadz/ustadzah dan para 

santri. 

Contoh lain dari penerapan muhadharah dalam pembinaan akhlak 

adalah saat santri diberikan tema spesifik tentang bagaimana menghindari 

perilaku buruk, seperti membicarakan keburukan orang lain ataupun berkata 

kasar. Dalam ceramahnya, santri akan membahas dampak negatif dari perilaku 

tersebut, baik dari segi agama maupun sosial, dan mendorong rekan-rekannya 

untuk menjaga lisan. Santri yang berceramah ini akan berusaha memberi 

contoh nyata yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di 

pesantren, seperti mengajak teman-teman untuk saling menegur jika ada yang 

mulai membicarakan keburukan orang lain. 

Selain itu, melalui umpan balik dari ustadz/ustadzah dan teman-teman 

setelah muhadharah, santri dapat belajar memperbaiki diri. Ketika ada 

kekurangan dalam cara penyampaian atau dalam pemahaman terkait tema 

yang disampaikan, mereka akan diberikan masukan yang membangun. 

Dengan demikian, metode muhadharah tidak hanya membina akhlak melalui 

penyampaian materi, tetapi juga melalui proses pembelajaran dari kritik dan 
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masukan yang diterima, sehingga santri tumbuh menjadi pribadi yang lebih 

baik secara keseluruhan. 

Metode ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari 

metode pembelajaran lain. Menurut ustadz Hakim selaku tenaga pengajar di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz yang menyatakan  bahwa: 

Banyak sebenarnya santri ini yang malu-malu kalau disuruh ceramah, 
bahkan ada juga yang saling tunjuk dengan temannya. Padahal saya pikir 
ini kesempatan bagi setiap santri untuk belajar agar nantinya kalau 
keluar lingkungan pesantren mereka bisa mengaplikasikannya, seperti 
jadi khatib maupun jadi penceramah di bulan suci ramadhan.53 

Menurut ustadz Muhammad Syahran yang menyatakan bahwa sebelum 
santri atau santriwati disuruh tampil di depan temannya, para santri 
terlebih dahulu disuruh menyiapkan materinya sendiri, baik itu tema 
maupun judul ceramah yang akan ia bawakan. Dengan tujuan, materi 
yang dibawakan itu dapat lebih dikuasai serta lebih percaya diri pada 
saat tampil ceramah di depan temannya.54 

Seperti yang diungkapkan juga oleh Muhammad Rezky Pratama Lahida 

pembina santri pondok pesantren Darul Mahfudz yang menyatakan bahwa: 

Memang, setiap sabtu dan minggu kita memberikan kesempatan kepada 
santri untuk mengembangkan kemampuan mereka seperti kemampuan 
dalam berpidato dan bercermah. Kami memiliki keyakinan bahwa para 
santri memiliki kemampuan dalam hal itu, tetapi mereka tidak percaya 
diri dan takut salah. Oleh karena itu, kita memakai metode muhadharah 
ini, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri untuk 
mengembangkan kemampuan mereka.55 

Sesuai yang diungkapkan oleh santri Muhammad Said yang 

mengungkapkan bahwa: 

Pembina santri selalu memberikan kami peluang untuk bisa 
mengembangkan dan mengasah kemampuan kami dalam bercermaah 
termasuk saya sendiri. Yang tadinya saya merasa tidak percaya diri 

 

53Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 

54Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

55Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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untuk tampil didepan banyak banyak orang, tapi para pembina selalu 
memberikan kami motivasi  agar bisa selalu tampil di depan umum.56 

Muhadharah ini salah satu metode yang digunakan di Pondok 

Pesantren Darul Mahfudz dimana santri diberikan kesempatan dan dibiasakan 

untuk berbicara di depan umum. Mereka menyampaikan materi yang telah 

dipelajari, baik berupa ceramah agama, pidato motivasi, atau presentasi 

tentang topik tertentu. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan 

berbicara, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperdalam pemahaman 

materi yang telah dipelajari. 

Tujuan utama dari metode muhadharah yakni untuk mengembangkan 

keterampilan komunikasi santri dan meningkatkan public speaking-nya. 

Dalam metode muhadharah, santri dituntut untuk menyampaikan ide atau 

materi secara jelas dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk 

melatih keberanian santri dalam berbicara di depan umum, yang merupakan 

keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sering berlatih 

muhadharah, santri diharapkan mampu menyampaikan pesan dengan baik 

dan efektif. 

Proses pelaksanaan muhadharah biasanya dimulai dengan persiapan 

materi oleh santri. Mereka memilih topik yang relevan dan mempersiapkan 

bahan ceramah atau pidato dengan baik. Setelah itu, santri akan diberikan 

waktu untuk menyampaikan materi di depan teman-temannya dan ustadz 

ataupun ustadzah. Selama penyampaian, santri akan dinilai berdasarkan 

kemampuan berbicara, kejelasan materi, dan cara penyampaian.  

Metode muhadharah memiliki banyak manfaat. Selain meningkatkan 

keterampilan komunikasi, metode ini juga membantu santri untuk lebih 

 

56Muhammad Said, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 
Maret 2024 
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memahami materi yang dipelajari karena mereka harus mempersiapkan dan 

menyampaikan materi tersebut. Muhadharah juga mendorong santri untuk 

berpikir kritis dalam menyusun pidato atau ceramah. Selain itu, metode ini 

juga memperkuat hubungan sosial antar santri karena mereka saling 

memberikan masukan dan dukungan selama proses muhadharah. 

Meskipun memiliki banyak manfaat, metode muhadharah juga 

memiliki tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rasa takut atau grogi 

yang sering dialami santri saat berbicara di depan umum. Untuk mengatasi hal 

ini, diperlukan pembiasaan dan latihan yang terus-menerus. Selain itu, 

dukungan dari ustadz/ustadzah dan teman-teman sangat penting untuk 

membantu santri mengatasi rasa takut tersebut. Dengan pendekatan yang 

tepat, tantangan ini dapat diatasi, dan santri dapat merasakan manfaat penuh 

dari metode muhadharah. Dengan demikian, metode muhadharah di pondok 

pesantren bukan hanya melatih santri untuk berbicara di depan umum, tetapi 

juga memperkaya pengetahuan dan memperkuat keterampilan sosial mereka. 

Ustadzah Nur Azizah Yunus menyatakan bahwa metode muhadharah 
adalah metode pembelajaran yang kami gunakan di pondok pesantren, di 
mana santri diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum. Mereka 
menyampaikan ceramah atau pidato yang berisi materi yang telah mereka 
pelajari. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan berbicara dan 
meningkatkan rasa percaya diri santri. Jadi, pembina melatih 
santri/santriwatinya untuk berbicara di depan umum atau melakukan 
ceramah di depan teman-temannya, agar mereka memiliki percaya diri tinggi 
dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, terutama ketika 
diundang menjadi penceramah atau khatib bagi laki-laki.57 

Menurut ustadzah Hifni Fariza Abdillah tujuan utamanya dari metode 
muhadharah ini adalah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi 
santri. Selain itu, kami ingin mereka lebih memahami materi pelajaran melalui 
proses mempersiapkan dan menyampaikan ceramah. Metode ini juga 
membantu mereka mengatasi rasa takut berbicara di depan umum dan 
membangun kepercayaan diri yang kuat.58 

 

57Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 

58Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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Menurut ustadz Muhammad Syahran santri/santriwati menyiapkan 
materi masing-masing untuk diceramahkan di depan teman-temannya. 
Mereka diberikan kebebasan dalam topik/judul ceramah yang akan 
dibawanya. Terkadang ada santri membawakan materi terkait dengan 
pelajaran agama atau topik penting lainnya. Setelah persiapan selesai, santri 
akan menyampaikan ceramah di depan ustadz/ustadzah dan teman-
temannya. Mereka dinilai berdasarkan kemampuan berbicara, kejelasan 
materi, dan cara penyampaiannya.59 

Ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida menyampaikan bahwa 
biasanya ada santri takut atau grogi saat berbicara di depan umum, karena 
belum terbiasa. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut, para pembina 
memberikan motivasi dan melakukan latihan secara rutin serta memberikan 
dukungan moral kepada santri. Sebab, dengan latihan yang konsisten dan 
dukungan dari ustadz/ustadzah, biasanya mereka bisa mengatasi rasa takut 
tersebut, sehingga santri lebih percaya diri dalam menyampaikan sebuah 
materi, karena dengan menyampaikan materi ceramah yang penuh yakin, 
mad’u juga akan gampang menerima apa yang disampaikan oleh muballigh.60 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa santri 

yang terbiasa dengan muhadharah biasanya memiliki keterampilan 

komunikasi yang baik, rasa percaya diri yang tinggi, dan kemampuan untuk 

menyampaikan ide secara jelas dan terstruktur. Keterampilan ini sangat 

penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja 

nantinya. Selain itu, muhadharah juga memperkuat pemahaman mereka 

terhadap materi pelajaran dan membantu mereka berpikir kritis. 

Lebih lanjut peneliti memberikan argumen bahwa santri yang sering 

berlatih muhadharah dapat menunjukkan peningkatan signifikan dalam 

keterampilan komunikasi mereka. Melalui muhadharah, santri belajar untuk 

berbicara di depan umum dengan percaya diri. Mereka menjadi lebih terbiasa 

menyampaikan ide atau materi secara jelas dan terstruktur, yang merupakan 

keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Peningkatan 

kemampuan berbicara di depan umum ini tidak hanya membantu mereka 

 

59Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

60Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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dalam lingkungan pondok pesantren, tetapi juga memberikan manfaat jangka 

panjang dalam kehidupan sosial dan profesional mereka di masa depan. 

Keterampilan komunikasi yang baik dan rasa percaya diri yang tinggi 

adalah aset berharga yang diperoleh melalui muhadharah. Dalam kehidupan 

sehari-hari, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif memungkinkan 

santri untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik, menjalin 

hubungan yang lebih kuat, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. 

Dalam dunia kerja, keterampilan ini menjadi lebih penting karena banyak 

pekerjaan yang membutuhkan kemampuan untuk berbicara di depan umum, 

mempresentasikan ide, dan bekerja dalam tim. Dengan demikian, muhadharah 

memberikan bekal yang sangat berguna bagi santri untuk sukses di berbagai 

bidang. 

Selain meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri, 

muhadharah juga memperkuat pemahaman santri terhadap materi pelajaran. 

Saat mempersiapkan ceramah atau pidato, santri harus mempelajari dan 

memahami materi dengan mendalam agar dapat menyampaikannya dengan 

baik. Proses ini membantu mereka untuk berpikir kritis, menghubungkan 

berbagai konsep, dan menemukan cara terbaik untuk menyampaikan 

informasi kepada audiens. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting tidak 

hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam berbagai situasi kehidupan 

dimana kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan 

yang tepat sangat dibutuhkan. 

4. Metode Ta’widiyah (Pembiasaan)  

Metode Ta’widiyah dalam Pondok Pesantren Darul Mahfudz ditemukan 

beberapa santri yang tidak terbiasa hidup mandiri, seperti mencuci pakaian 

sendiri, bangun salat tahajjud berjamaah, dan terdapat juga santri yang tidak 
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terbiasa dengan kondisi yang ada di Pesantren seperti melakukan kajian rutin, 

bersama pembina. 

Menurut ustadzah Darmilah Awaliyah selaku pembina di Pesantren 

Darul Mahfudz menyatakan bahwa: 

Memang banyak santri ini yang masih beradaptasi dengan lingkungan 
pesantren ini. Karena banyak dari mereka yang tidak terbiasa hidup 
dengan mandiri. Lebih lanjut, terdapat juga santri yang menangis ingin 
pulang, ada juga yang tidak terbiasa mencuci pakaian bahkan ada juga 
santri yang pura-pura sakit agar bisa pulang ke rumahnya. Tapi kami 
sebagai pembina santri memaklumi hal itu, tetapi kami juga akan 
berusaha memberikan pembinaan agar terbiasa dengan lingkungan 
pesantren.61 

Metode Ta'widiyah atau metode pembiasaan, salah satu pendekatan 

yang sering digunakan oleh pembina pesantren untuk mendidik santrinya. 

Metode ini berfokus pada penanaman kebiasaan baik melalui rutinitas dan 

praktik berulang sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari para santri.  

Menurut ustadz Muhammad Syahran selaku pembina di Pondok 

Pesantren Darul Mahfudz yang mengungkapkan bahwa: 

Salah satu cara utama metode Ta'widiyah dilakukan adalah melalui 
pembentukan rutinitas harian yang terstruktur. Mulai dari bangun pagi, shalat 
berjamaah, mengaji, hingga aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bekerja, 
semuanya diatur dengan waktu yang konsisten. Dengan membiasakan santri 
untuk menjalani rutinitas yang tetap, mereka belajar disiplin dan tanggung 
jawab. Pembina pesantren memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki waktu 
yang jelas sehingga santri terbiasa dengan keteraturan dan efisiensi dalam 
mengelola waktu.62 

Metode Ta'widiyah menekankan pentingnya pengulangan dan 

konsistensi dalam praktik ibadah. Pembina pesantren mengajarkan santri 

untuk menjalankan ibadah seperti shalat, membaca Alqur'an, dan dzikir secara 

 

61Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

62Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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rutin setiap hari. Dengan pengulangan yang terus-menerus, ibadah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan santri. Konsistensi ini 

membantu santri membangun ikatan spiritual yang kuat dan memperkuat 

iman mereka. Pembina sering kali mengawasi dan membimbing secara 

langsung untuk memastikan praktik ibadah dilakukan dengan benar dan 

penuh kesadaran. 

Selain ibadah, metode Ta'widiyah juga fokus pada pembiasaan adab dan 

akhlak yang baik. Pembina pesantren mengajarkan santri bagaimana 

berperilaku sopan, menghormati sesama, dan menunjukkan sikap rendah hati. 

Hal ini dilakukan melalui contoh langsung dan bimbingan harian. Pembina 

memberikan teladan yang baik dan mengingatkan santri secara terus-menerus 

tentang pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

pembiasaan ini, santri diharapkan menjadi pribadi yang berakhlak baik dan 

mampu membawa nilai-nilai positif dalam interaksi sosial mereka. 

Metode Ta'widiyah diterapkan baik melalui pendekatan personal 

maupun kolektif. Pembina sering kali memberikan perhatian khusus kepada 

setiap santri untuk memahami kebutuhan dan perkembangan mereka secara 

individu. Selain itu, kegiatan kolektif seperti pengajian, diskusi kelompok, dan 

kerja bakti bersama juga dijalankan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan 

solidaritas antar santri. Pendekatan ini memastikan bahwa pembiasaan nilai-

nilai baik tidak hanya diterapkan secara individual tetapi juga dalam konteks 

komunitas yang lebih luas. 

Pembina pesantren secara rutin melakukan evaluasi terhadap 

perkembangan santri dalam mengadopsi kebiasaan baik. Evaluasi ini dapat 

berupa pengamatan langsung, tes, atau diskusi dengan santri. Selain itu, 

pemberian apresiasi atas pencapaian santri dalam menjalankan kebiasaan 
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baik juga menjadi bagian penting dari metode Ta'widiyah. Apresiasi bisa 

berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya yang dapat memotivasi santri 

untuk terus memperbaiki diri dan mempertahankan kebiasaan positif. Melalui 

evaluasi dan apresiasi, santri merasa dihargai dan termotivasi untuk terus 

berusaha menjadi lebih baik. 

Penerapan metode Ta'widiyah yang dilakukan secara konsisten, 

pesantren dapat membentuk santri yang tidak hanya berpengetahuan agama 

yang baik, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang mulia. 

Menurut ustadzah Darmilah Awaliyah metode Ta'widiyah di pesantren 
ini kami terapkan melalui berbagai aktivitas rutin yang terstruktur. Setiap hari, 
santri memiliki jadwal yang jelas mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. 
Kami memastikan bahwa kegiatan seperti shalat berjamaah, mengaji, dan 
belajar dilakukan pada waktu yang sama setiap hari untuk menanamkan 
kedisiplinan.63 

Menurut ustadz Muhammad Syahran  dalam penerapan metode 
pembiasaan ini yang dilakukan pada santri/santriwati mereka butuh waktu 
untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang ketat. Namun, dengan 
pengawasan dan bimbingan yang konsisten, mereka akhirnya terbiasa dan 
mengikuti rutinitas dengan baik. Lebih lanjut metode Ta'widiyah sangat 
penting dalam membina maupun membentuk karakter santri. Melalui 
rutinitas harian, mereka belajar disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, kami 
juga menekankan pentingnya adab dan akhlak dalam setiap kegiatan. Santri 
diajarkan untuk selalu bersikap sopan, menghormati sesama, dan 
menunjukkan sikap rendah hati. Kebiasaan ini diperkuat melalui contoh 
langsung dari pembina dan pengulangan yang terus-menerus.64 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus kami tidak hanya sekedar 
mengajarkan saja, tetapi mengikuti perkembangan santri/santriwati dengan 
cara mengawasi secara langsung dengan hadir dalam setiap aktivitas ibadah, 
seperti shalat berjamaah dan mengaji. Selain itu, ada juga evaluasi rutin yang 
kami lakukan untuk memantau perkembangan mereka. Kami berdiskusi 
dengan santri tentang kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan solusi 
serta motivasi untuk terus berusaha.65 

 

63Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

64Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

65Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 



112 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina pesantren, dapat 

disimpulkan bahwa metode Ta'widiyah atau metode pembiasaan, diterapkan 

melalui pembentukan rutinitas harian yang terstruktur dan konsisten. Santri 

diajarkan untuk menjalani jadwal harian yang ketat dengan aktivitas seperti 

shalat berjamaah, mengaji, dan belajar yang dilakukan pada waktu yang sama 

setiap hari. Hal ini membantu menanamkan disiplin dan tanggung jawab 

dalam diri santri. Tantangan awal dalam penyesuaian terhadap rutinitas 

tersebut diatasi dengan pengawasan dan bimbingan yang konsisten dari 

pembina. 

Pembiasaan adab dan akhlak baik juga menjadi fokus utama dalam 

metode ini. Santri diajarkan untuk bersikap sopan, menghormati sesama, dan 

menunjukkan sikap rendah hati melalui contoh langsung dan pengulangan 

yang terus-menerus. Pengawasan konsistensi praktik ibadah dilakukan 

dengan kehadiran langsung pembina dalam aktivitas ibadah dan evaluasi rutin 

terhadap perkembangan santri. Pendekatan personal dan kolektif dalam 

pembinaan membantu memahami kebutuhan individu santri dan 

memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas antar santri. 

Selain itu, pemberian apresiasi atas pencapaian santri dalam 

menjalankan kebiasaan baik menjadi bagian penting dari metode Ta'widiyah. 

Apresiasi berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya memberikan 

motivasi bagi santri untuk terus memperbaiki diri. Secara keseluruhan, 

metode Ta'widiyah tidak hanya berfokus pada pembiasaan rutinitas harian, 

tetapi juga pada pembentukan karakter mental dan spiritual santri, sehingga 

mereka dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif 

bagi masyarakat. 
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C. Efektivitas Metode Dakwah yang Diterapkan dalam Pembinaan Akhlak 

Santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

1. Efektivitas Metode Dakwah Uswah 

Metode dakwah uswah atau keteladanan sangat efektif digunakan di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan contoh nyata kepada santri 

tentang bagaimana menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Ustadz dan ustadzah di pondok pesantren berperan sebagai teladan yang 

menunjukkan praktik ibadah yang baik dan benar. Dengan melihat langsung 

bagaimana para pengajar melaksanakan shalat, membaca Alqur'an, berpuasa, 

dan melakukan berbagai ibadah lainnya dengan konsisten, santri dapat belajar 

secara langsung dan meniru perilaku tersebut. Ini membantu santri 

memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ibadah dengan lebih baik 

dibandingkan hanya melalui teori. 

Metode uswah juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

pembelajaran dan pengamalan ajaran Islam. Ketika ustadz dan ustadzah 

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mereka 

membentuk budaya dan suasana yang positif di pondok pesantren. Santri tidak 

hanya belajar tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak, disiplin, dan 

tanggung jawab sosial melalui contoh nyata. Lingkungan seperti ini 

mendorong santri untuk mengembangkan karakter yang kuat, serta 

mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam 

setiap aspek kehidupan mereka. 

Lebih jauh, metode uswah memperkuat hubungan antara ustadz, 

ustadzah, dan santri. Ketika santri melihat bahwa pengajarnya menjalankan 
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apa yang mereka ajarkan, mereka akan memiliki rasa hormat dan kepercayaan 

yang lebih besar terhadap ustadz dan ustadzah mereka. Hal ini membuat pesan 

yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima dan dihayati oleh santri. 

Dengan demikian, metode uswah bukan hanya efektif dalam mengajarkan 

ibadah, tetapi juga dalam membentuk ikatan emosional yang kuat antara 

santri dan pengajar yang sangat penting dalam proses pendidikan di pondok 

pesantren. 

Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Muhammad Syahran yang 
menyatakan bahwa metode dakwah uswah atau keteladanan sangat efektif 
digunakan dalam pembinaan maupun pembentukan akhlak santri di Pondok 
Pesantren Darul Mahfudz ini. Sebagai pembina, kami selalu berusaha 
memberikan contoh nyata dalam melaksanakan ajaran Islam. Santri dapat 
melihat langsung bagaimana kami menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, 
dan membaca Alqur'an, dengan penuh kesungguhan. Dengan memberikan 
teladan, santri tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik ibadah yang benar. 
Mereka lebih mudah memahami dan meniru perilaku yang baik ketika mereka 
melihatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.66 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus mengungkapkan bahwa metode 
uswah tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membina maupun 
membentuk karakter santri. Ketika santri melihat kami, para ustadz dan 
ustadzah, menjalankan ibadah dengan disiplin dan penuh keikhlasan, mereka 
belajar tentang nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. 
Lingkungan pesantren yang dipenuhi dengan teladan baik menciptakan 
suasana yang positif, mendorong santri untuk mengembangkan akhlak mulia 
dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan 
mereka.67 

Sama seperti yang diungkapkan oleh ustadz Muhammad Rezky 
Pratama Lahida metode uswah dapat memperkuat hubungan antara ustadz, 
ustadzah, dan santri. Ketika santri melihat bahwa pengajarnya menjalankan 
apa yang mereka ajarkan, rasa hormat dan kepercayaan mereka terhadap 
ustadz dan ustadzah meningkat. Ini membuat pesan yang kami sampaikan 
lebih mudah diterima dan dihayati oleh santri. Dengan adanya rasa hormat dan 
kepercayaan ini, proses pendidikan di pesantren menjadi lebih efektif, dan 
ikatan emosional yang kuat antara santri dan pengajar terbentuk, yang sangat 
penting untuk pembinaan karakter dan spiritual mereka.68 

 

66Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

67Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 

68Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 
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Menurut pembina Darmilah Awaliyah menyatakan bahwa ketika para 
pembina memberikan keteladanan pada santri, mereka dapat meniru apa yang 
dilakukan oleh para pembinanya. Artinya, santri juga merasa segan jika 
mereka tidak melakukannya. Misalnya, ketika ustadz/ustadzah yang turun 
langsung memungut sampah, mereka juga langsung ikut memungut sampah, 
karena mereka merasa segan dan malu kepada ustadzahnya jika tidak 
membantu memungut sampah.69 

Santri Zahra Syasa Khairunnisa Anwar mengungkapkan bahwa, 
terkadang kita malu kepada ustadz/ustadzah jika ia langsung pungut sampah, 
masa kita juga tidak ikut memungut sampah. Padahal yang diajarkan di kelas 
kan bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa simpati terhadap orang lain dan 
kasih sayang terhadap lingkungan. Ada juga pepatah yang mengatakan 
“kebersihan sebagian dari iman”. Jadi kita memang perlu meniru apa yang 
dilakukan oleh ustadzah kami selama itu bentuknya positif.70 

Menurut ustadzah Hifni Fariza Abdillah menyatakan metode 
keteladanan ini terbilang efektif, tetapi masih terdapat santri yang tidak mau 
mendengar, bahkan tidak taat terhadap aturan. Misalnya, ketika disuruh shalat 
tepat waktu, mereka masih bermalas-malasan, alasannya masih capek dan 
biasanya mereka bilang tunggu dulu ustadzah. Bahkan pembina pondok 
pernah mendapati santri merokok di dalam wc dan di belakang pesantren. Hal 
ini kemudian menjadi perhatian bagi kami agar mereka menaati aturan yang 
ada di pondok pesantren.71 

Ustadz Muhammad Syahran mengungkapkan bahwa walaupun masih 
terdapat santri yang tidak mendengar dan tidak menaati peraturan yang ada 
di pondok pesantren ini, tetapi jumlah perbandingannya cukup jauh antara 
yang mendengar dan tidak mendengar, dapat dikatakan sepuluh banding dua 
(10:2), sepuluhnya itu yang mendengar dan duanya yang tidak mendengar 
atau tidak menaati aturan. Artinya metode keteladanan ini termasuk efektif 
karena perbandingannya cukup signifikan berbeda. Oleh karena itu, sampai 
saat ini kami masih memakai metode keteladanan ini dalam mendidik santri.72 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 

penggunaan metode dakwah uswah atau keteladanan efektif digunakan di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar. Sebab, para santri cenderung akan mengikuti apa 

yang dikerjakan oleh para pembina maupun ustadz/ustadzahnya. 

 

69Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

70Zahra Syasa Khairunnisa Anwar, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 15 Maret 2024 

71Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

72Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 
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Seperti yang diungkapkan oleh santri Muhammad Aldza Basri 
menurutnya, metode dakwah teladan sangat efektif, karena kami para santri 
termotivasi untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ustadz kami. 
Misalnya, ketika melihat ustadz dan ustadzah menjalankan ibadah seperti 
shalat, puasa, dan membaca Alqur'an, kami merasa terinspirasi untuk 
mengikuti contoh mereka. Mereka menunjukkan bagaimana cara beribadah 
yang benar dan ikhlas, sehingga kami bisa belajar langsung dari perilaku 
mereka. Ini sangat membantu kami memahami dan mengamalkan ajaran Islam 
dalam kehidupan sehari-hari.73 

Menurut santri Nacita Niswah menyatakan bahwa dengan melihat 
teladan yang baik dari ustadz dan ustadzah, kami belajar banyak tentang nilai-
nilai seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, mereka selalu 
tepat waktu dalam menjalankan shalat berjamaah, dan ini mengajarkan kami 
untuk menghargai waktu dan disiplin. Selain itu, mereka juga menunjukkan 
sikap sabar dan empati, yang kami coba terapkan dalam interaksi sehari-hari 
dengan teman-teman di pesantren.74 

Hal yang sama diungkapkan oleh santri Muhammad Said yang 
mengungkapkan bahwa metode keteladanan dapat memperkuat hubungan 
kami dengan ustadz dan ustadzah. Ketika melihat mereka menjalankan apa 
yang mereka ajarkan, kami jadi lebih menghormati dan mempercayai mereka. 
Kami merasa bahwa mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga berbuat sesuai 
dengan apa yang diajarkan. Ini membuat kami lebih mudah menerima nasihat 
dan bimbingan dari mereka, serta merasa lebih dekat secara emosional. 
Hubungan yang baik ini membuat proses belajar mengajar di pesantren 
menjadi lebih efektif dan menyenangkan.75 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat dipahami 

bahwa metode uswah yang menekankan contoh teladan dari ustadz dan 

ustadzah, memperkuat hubungan antara santri dan pengajar. Dengan melihat 

pengajaran yang dipraktikkan langsung oleh pengajar, santri merasa lebih 

menghormati dan mempercayai mereka. Hal ini mempermudah santri untuk 

menerima nasihat dan bimbingan, serta menciptakan hubungan emosional 

yang lebih dekat. Akibatnya, proses belajar mengajar di pesantren menjadi 

lebih efektif dan menyenangkan. 

 

 

73Muhammad Aldza Basri, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 
15 Maret 2024 

74Nacita Niswah, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 Maret 
2024 

75Muhammad Said, (15 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 
Maret 2024 
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2. Efektivitas Metode Dakwah Halaqah 

Metode dakwah halaqah yang melibatkan diskusi kelompok kecil yang 

dipimpin oleh seorang guru atau pembimbing, bisa sangat efektif di kalangan 

santri dan santriwati meliputi: 

a. Metode ini mendorong interaksi dan partisipasi aktif. Dalam metode 

halaqah, setiap santri memiliki kesempatan untuk berbicara, bertanya, dan 

berbagi pandangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mendalami 

materi yang diajarkan, karena pembelajaran tidak hanya satu arah, tetapi 

bersifat dialogis. Dengan begitu, santri dapat mengembangkan pemahaman 

yang lebih mendalam dan kritis terhadap ajaran agama. 

b. Metode halaqah menciptakan lingkungan belajar yang lebih personal dan 

intim. Karena diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, hubungan antara 

pembimbing dan santri menjadi lebih dekat dan personal. Ini 

memungkinkan pembina untuk memberikan perhatian yang lebih khusus 

kepada setiap santri, memahami kebutuhan dan tantangan mereka, serta 

memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran. Lingkungan yang 

mendukung dan akrab ini juga membuat santri merasa lebih nyaman dan 

terbuka untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka. 

c. Metode halaqah membantu mengembangkan keterampilan sosial dan 

emosional santri. Melalui diskusi kelompok, santri belajar bagaimana 

bekerja sama, mendengarkan pandangan orang lain, dan mengartikulasikan 

pemikiran mereka dengan jelas. Mereka juga belajar mengelola perbedaan 

pendapat dengan hormat. Keterampilan ini sangat penting untuk kehidupan 

mereka di luar pesantren, baik dalam konteks sosial maupun profesional. 

d. Metode halaqah mendukung pembelajaran berkelanjutan. Karena diskusi 

halaqah sering kali berfokus pada penerapan praktis dari ajaran agama 
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dalam kehidupan sehari-hari, santri dapat langsung melihat keterkaitan dan 

manfaat dari apa yang mereka pelajari. Ini membantu mereka untuk tidak 

hanya memahami, tetapi juga mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan 

mereka. Dengan demikian, halaqah tidak hanya mengajarkan pengetahuan 

agama, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

Menurut ustadzah Darmilah Awaliyah bahwa metode halaqah efektif 
karena mendorong interaksi dan partisipasi aktif dari santri. Dalam halaqah, 
setiap santri diberikan kesempatan untuk berbicara, bertanya, dan berbagi 
pandangan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih dialogis dan 
memungkinkan santri untuk lebih mendalami materi yang diajarkan. Lebih 
lanjut bahwa interaksi aktif memungkinkan santri untuk terlibat langsung 
dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Mereka bisa 
mengajukan pertanyaan dan berdiskusi, sehingga pemahaman mereka 
terhadap materi menjadi lebih mendalam.76 

Menurut ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida bahwa metode 
dakwah halaqah menciptakan lingkungan belajar yang lebih personal dan 
intim. Karena diskusi dilakukan dalam kelompok kecil, hubungan antara 
pembimbing dan santri menjadi lebih dekat. Pembimbing bisa memberikan 
perhatian khusus kepada setiap santri, memahami kebutuhan mereka, dan 
memberikan bimbingan yang tepat. Melalui diskusi kelompok, santri belajar 
bekerja sama, mendengarkan pandangan orang lain, dan mengartikulasikan 
pemikiran mereka dengan jelas. Mereka juga belajar mengelola perbedaan 
pendapat dengan cara yang baik. Keterampilan sosial ini sangat penting untuk 
kehidupan mereka di luar pesantren.77 

Santri Nacita Niswah mengungkapkan bahwa walaupun para pembina 
pondok pesantren selalu memberikan kami motivasi dan untuk bisa saling 
interaksi satu sama lain, seperti berdiskusi antar sesama, tetapi masih ada juga 
itu santri yang tidak mau diajak kerjasama, padahal sudah dihimbau oleh 
ustadz/ustadzah. Padahal tujuan dilakukannya ini kan, agar kita para santri ini 
bisa membangun hubungan emosional satu sama lain.78 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus, mengungkapkan memang betul 
apa yang dikatakan santri itu, ada beberapa santri sekitar tiga atau empat 
orang yang masih tertutup terhadap temannya. Sebenarnya bukan tertutup, 
tetapi kami memahaminya bahwa santri itu memiliki sifat introvert sehingga 
dia tidak terbiasa bersosialisasi, tetapi sebagai pembina santri di Pondok 

 

76Darmilah Awaliyah, (25 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 28 Maret 2024 

77Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

78Nacita Niswah, (14 Tahun), Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 15 Maret 
2024 
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Pesantren ini,  kami akan selalu memotovasinya agar ia bisa lebih percaya diri 
lagi dan bisa bersosialisasi dengan temannya, termasuk berdiskusi.79 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa metode dakwah halaqah 

efektif di pesantren karena mendorong interaksi dan partisipasi aktif santri, 

menciptakan lingkungan belajar yang personal dan intim, serta 

mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Dengan fokus 

pada diskusi kelompok kecil, halaqah memungkinkan santri untuk 

mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan memahami materi secara mendalam, 

sehingga ajaran agama dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 

menjadikan mereka individu yang berpengetahuan, berakhlak, dan siap 

berkontribusi positif dalam masyarakat. 

3. Efektifitas Metode Dakwah Muhadharah 

Metode dakwah muhadharah yang berarti penyampaian pesan dakwah 

melalui pidato atau ceramah. Setelah peneliti melakukan wawancara dan 

mengamati situasi dan kondisi di lapangan dapat dipahami bahwa metode 

dakwah muhadharah dapat efektif bagi santri dan santriwati karena beberapa 

alasan yakni sebagai berikut: 

a. Metode ini melibatkan penyampaian langsung yang memungkinkan 

interaksi tatap muka antara pengajar dan pendengar. Interaksi ini 

membantu menciptakan koneksi emosional dan personal yang kuat, 

sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami oleh 

para santri. Selain itu, penyampaian langsung memungkinkan pengajar 

untuk menggunakan intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang 

memperkaya pesan yang disampaikan 

 

79Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 
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b. Metode muhadharah memungkinkan pengajar untuk menyesuaikan pesan 

sesuai dengan kebutuhan dan konteks audiens. Dalam lingkungan 

pesantren, pengajar dapat mengkaji kondisi, tantangan, dan kebutuhan 

spesifik para santri/santriwati sehingga pesan dakwah yang disampaikan 

relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penyesuaian ini menjadikan 

dakwah lebih praktis, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dalam 

mempengaruhi perilaku dan pemahaman agama para santri. 

c. Metode ini melatih santri dan santriwati dalam keterampilan komunikasi. 

Saat santri/santriwati diberikan kesempatan untuk berlatih muhadharah, 

mereka belajar bagaimana menyusun dan menyampaikan pesan secara 

efektif di depan publik. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam konteks 

dakwah tetapi juga berguna dalam kehidupan sosial mereka di masa depan. 

Latihan ini juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berpikir 

kritis, yang merupakan aspek penting dalam pembinaan maupun 

pembentukan karakter individu santri. 

d. Muhadharah mendukung pembelajaran aktif yang melibatkan partisipasi 

langsung santri dalam proses belajar. Ketika santri tidak hanya 

mendengarkan tetapi juga aktif berpartisipasi dengan memberikan 

ceramah mereka sendiri, mereka lebih cenderung menginternalisasi nilai-

nilai dan ajaran agama yang dipelajari. Pendekatan ini mendorong 

pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, serta menciptakan 

lingkungan pendidikan yang dinamis dan interaktif. Hal ini mendukung 

pencapaian tujuan utama pendidikan pesantren, yaitu membentuk individu 

yang berpengetahuan, berakhlak, dan berkontribusi positif dalam 

masyarakat. 

Menurut Ustadz Muhammad Syahran metode muhadharah efektif 
karena memungkinkan interaksi langsung antara penceramah dan pendengar. 
Saat santri mendengarkan ceramah langsung, mereka dapat merasakan 
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intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh penceramah yang membantu 
menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan mendalam. Lebih lanjut 
komunikasi non-verbal seperti intonasi dan ekspresi sangat membantu dalam 
menyampaikan pesan yang penuh makna. Ini juga membantu santri merasa 
lebih terhubung secara emosional dengan penceramah, sehingga pesan lebih 
mudah diterima.80 

Menurut ustadzah Nur Azizah Yunus metode ini memungkinkan pesan 
dakwah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan santri. Misalnya, jika kita 
mengetahui tantangan yang dihadapi oleh santri, kita bisa menyusun ceramah 
yang relevan dan memberikan solusi praktis yang dapat mereka terapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.81 Lebih dalam ustadzah Hifni Fariza Abdillah 
mengungangkapkan bahwa metode ini sangat membantu. Santri yang berlatih 
muhadharah belajar bagaimana menyusun dan menyampaikan pesan secara 
efektif. Mereka belajar berbicara di depan umum, yang meningkatkan 
kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan ini sangat 
berharga, baik dalam konteks dakwah maupun kehidupan profesional mereka 
di masa depan.82 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa metode 

dakwah muhadharah efektif di pesantren karena memungkinkan interaksi 

langsung juga penyesuaian pesan yang relevan dengan kebutuhan santri, serta 

pengembangan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis santri melalui 

latihan pidato. Pendekatan ini juga mendorong partisipasi aktif dalam 

pembelajaran, sehingga nilai-nilai agama lebih mendalam dan bermakna, serta 

menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis untuk membentuk individu 

yang berpengetahuan, berakhlak, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 

4. Efektifitas Metode Dakwah Ta’widiyah 

Metode dakwah ta'widiyah, atau pembiasaan, efektif karena 

membangun kebiasaan baik yang berkelanjutan melalui pengulangan dan 

praktek rutin. Dengan metode ini, ajaran agama tidak hanya diajarkan secara 

teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para santri. 

 

80Muhammad Syahran, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024 

81Nur Azizah Yunus, (30 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 29 Maret 2024 

82Hifni Fariza Abdillah, (29 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada 
Tanggal 11 Maret 2024  
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Pembiasaan ini membantu santri menginternalisasi nilai-nilai agama, sehingga 

mereka secara otomatis mengamalkannya tanpa perlu berpikir panjang. 

Proses ini memperkuat karakter dan moral santri, menjadikan mereka 

individu yang berakhlak mulia dan berintegritas. 

Metode ta'widiyah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Dengan membiasakan santri dalam berbagai aktivitas keagamaan seperti 

sholat berjamaah, membaca Alqur'an, dan mengikuti kajian rutin, santri 

terbiasa dengan pola hidup Islami. Pembiasaan ini didukung oleh pengawasan 

dan bimbingan yang konsisten dari para ustadz dan ustadzah, sehingga setiap 

santri dapat merasakan dampak positif dari pola hidup yang disiplin dan 

teratur. Lingkungan yang terstruktur ini membantu santri untuk tumbuh 

dalam suasana yang mendukung perkembangan spiritual dan moral mereka. 

Metode ini juga efektif dalam mengembangkan kedisiplinan dan 

tanggung jawab. Dengan mengikuti rutinitas yang sudah terjadwal, santri 

belajar pentingnya waktu dan komitmen dalam menjalankan kewajiban agama 

dan aktivitas sehari-hari. Kedisiplinan yang terbentuk dari metode ta'widiyah 

membantu santri untuk mengatur waktu mereka dengan baik, sehingga 

mereka mampu menyeimbangkan antara kegiatan akademis dan keagamaan. 

Dengan demikian, ta'widiyah tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi 

juga membekali santri dengan keterampilan hidup yang penting untuk masa 

depan mereka. 

Menurut ustadz Muhammad Rezky Pratama Lahida pembiasaan 
membantu santri menginternalisasi nilai-nilai agama karena mereka tidak 
hanya mempelajari teori, tetapi juga mempraktekkan ajaran agama secara 
konsisten. Dengan begitu, perilaku baik menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari mereka tanpa perlu berpikir panjang. Kemudian metode ta'widiyah juga 
dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Santri terbiasa dengan 
pola hidup Islami melalui aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, 
membaca Alqur'an, dan mengikuti kajian rutin. Lingkungan terstruktur ini 
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didukung oleh pengawasan dan bimbingan yang konsisten dari para ustadz 
dan ustadzah, yang membantu perkembangan spiritual dan moral santri.83 

Menurut ustadz Hakim bahwa metode ini sangat efektif dalam 
mengembangkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan rutinitas yang 
sudah terjadwal, santri belajar pentingnya waktu dan komitmen dalam 
menjalankan kewajiban agama dan aktivitas sehari-hari. Kedisiplinan yang 
terbentuk membantu mereka mengatur waktu dengan baik, sehingga mampu 
menyeimbangkan kegiatan akademis dan keagamaan.84 

Hasil wawancara di atas dapat bahwa metode dakwah ta'widiyah efektif 

di pesantren karena membangun kebiasaan baik yang berkelanjutan melalui 

pengulangan dan praktek rutin. Dengan menerapkan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari santri, nilai-nilai agama diinternalisasi sehingga 

menjadi bagian dari perilaku otomatis mereka. Proses pembiasaan ini tidak 

hanya memperkuat karakter dan moral santri tetapi juga membentuk pribadi 

yang berakhlak mulia dan berintegritas tinggi. 

 

83Muhammad Rezky Pratama Lahida, (24 Tahun), Pembina Santri, Wawancara di 
Pesantren, Pada Tanggal 3 April 2024 

84Hakim, (28 Tahun), Guru Santri, Wawancara di Pesantren, Pada Tanggal 18 Mei 2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai metode dakwah dalam pembinaan 

akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Metode dakwah perlu diterapkan dalam pembinaan akhlak santri di 

Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar, Karena: 1). Penguatan akhlak dan kepribadian islami 

santri, 2). Peningkatan pemahaman keagamaan, 3). Pembentukan karakter, 

4). Menghadapi tantangan zaman. 

2. Metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak santri di Pondok 

Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar, yaitu: 1). Metode uswah (teladan), 2). Metode Halaqah, 3). 

Metode Muhadharah, 4). Metode Ta’widiyah (pembiasaan). 

3. Efektivitas metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak santri 

di Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: Metode uswah memberikan keteladanan 

yang kuat bagi santri, halaqah mendorong interaksi aktif dan pemahaman 

mendalam melalui diskusi, muhadharah mengembangkan keterampilan 

komunikasi dan berpikir kritis, sementara ta'widiyah membentuk kebiasaan 

baik melalui pengulangan rutin. Keempat metode ini memastikan 

internalisasi nilai-nilai agama secara efektif, membentuk santri yang 
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berpengetahuan, berakhlak, dan siap berkontribusi positif dalam 

masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah diungkapkan beberapa kesimpulan penelitian tentang metode 

dakwah dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, maka yang 

menjadi implikasi penelitian ini yaitu: 

1. Hendaknya Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dapat melakukan pelatihan dan 

pembinaan bagi para ustadz dan ustadzah agar mampu menerapkan metode 

dakwah khusus yang lebih relevan dan menarik bagi santri. Peningkatan 

kompetensi para pengajar ini akan berdampak langsung pada kualitas 

pembinaan akhlak yang diterima oleh santri. 

2. Hendaknya Metode dakwah yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

dapat menjadi motivasi bagi santri dalam kebajikan, baik dari aspek ibadah 

maupun akidah. Sehingga dengan demikian dapat membentuk akhlak 

karimah para santri. 

3. Metode uswah, halaqah, muhadharah dan ta’widiyah yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar, memungkinkan santri untuk tidak hanya 

memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Gambar 1.1 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

(Tampak dari Depan) 

 

 
Gambar 1.2 

Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

(Tampak dari Samping) 



 

 

 
 

Gambar 1.3 

Muhammad Syahran (30 Tahun) Pembina Santri Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis 

 

 
 

Gambar 1.4 

Nur Azizah Yunus (30 Tahun) Pembina Santri Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis 



 

 

 
 

Gambar 1.5 

Muhammad Rezky Pratama Lahida (24 Tahun) Pembina Santri Pondok 

Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

 

 
 

Gambar 1.6 

Darmilah Awaliyah (25 Tahun) Pembina Santri Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis 



 

 

 
 

Gambar 1.7 

Hakim (28 Tahun) Guru Santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 

 

 
 

Gambar 1.8 

Hifni Fariza Abdillah (29 Tahun) Guru Santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

Lekopa’dis 



 

 

 
 

Gambar 1.9 

Muhammad Said (15 Tahun) Santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

Lekopa’dis 

 

 
 

Gambar 1.10 

Muhammad Aldza Basri (15 Tahun) Santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

Lekopa’dis 



 

 

 

 

Gambar 1.11 

Zahra Syasa Khairunnisa Anwar (14 Tahun) Santri Pondok Pesantren Darul 

Mahfudz Lekopa’dis 

 

 
 

Gambar 1.12 

Nacita Niswah (14 Tahun) Santri Pondok Pesantren Darul Mahfudz Lekopa’dis 
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Tabel 1.2 

Jumlah Santri/Santriwati Pondok Pesantren Darul Mahfudz 

No Kelas Jumlah 
Santri 

Keterangan 

1 Marhala Wustha 
- Kelas VII 

 
 
- Kelas VIII 

 
 
- Kelas IX 

Salafiah marhala Wustha 
1. Putra : 49 
2. Putri : 30 

 
3. Putra : 33 
4. Putri : 13 

 
5. Putra : 8 

Mondok 

Jumlah 133 Santri  

2 Marhala Ulya 
- Kelas X 

 
 
- Kelas XI 

Salafiah marhala Ulya 
- Putra : 12 
- Putri : 16 

 
- Putra : 7 
- Putri : 12 

Mondok 

Total 180 Santri  

     Sumber Data: Pondok Pesantren Darul Mahfudz, Tahun 2024. 
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