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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba b bc ب

 ta t tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha k ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 ra r Er ر

 zai z zet ز

 sin s Es س

 syin s es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha H ha ھ

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya Y Ye ى

 Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (‘).  

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: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا  

 Kasrah i i اِ 

 ḍammah u u ا  

  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gambar huruf, yaitu:  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan و  

wau 

au a dan u 

Contoh:  

 kaifa : ك يْف   

 haul : ھ وْل   

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas ... ا|   ى...

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau U u dan garis di atas و  

Contoh: 

ات    mata : م 

م ى  rama : ر 



 

 

xi 

 

 qila : قيِْلْ 

وْت     yamutu : ي م 

4. Tā’ Marbūṫah 

Transliterasi untuk tā’marbūṫah ada dua, yaitu: tā’marbūṫah yang 

hidup ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf “t”. ta’marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan “h”. 

 Contoh: 

ة  الْأ طْف  ل  ض  و   raudal al-at fal : ر 

دِ يْن ة  الْف ا ضِل ة   al-madinah al-fadilah : ا لْم 

ة   al-hikmah :  ا لْحِكْم 

5. Syaddah (Tasyid) 

Tanda syaddah atau tasyid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut.  

Contoh: 

بَّن ا  rabbana :ر 

يْن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya.  
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Contoh:  

 al-falsafah :ا لْف لْس ف ة  

 al-biladu :ا لْبلِا د  

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada daftar tabel Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu apabila hamzah 

terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif 

 Contoh:  

a. Hamzah di awal  

 umirtu :أ مِرْت  

b. Hamzah tengah  

وْن          ر   ta’ muruna :ت أمْ 

c. Hamzah akhir  

 syai’un :ش يْء         

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa   terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.  

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 



 

 

xiii 

 

9. Lafz al-Jalalah (الَّله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muddaf ilahi (frasa nominal, ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh:  

  billah الَّلهبِ  Dinullah دِيْن  الَّله

Adapun ta’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-

jalalah ditransliterasikan dengan huruf (t).  

Contoh:  

ةِ الَّله   ھ مْ  حْم    Hum fi rahmatillah : فِيْ ر 

10. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dala EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri 

tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.  

Contoh: Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran Wa ma Muhammad 

illah rasul  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta’ālā 

saw  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

 a.s.  = alaihi al-salam 

 H   = Hijriah 

 M  = Masehi  

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

w.  = Wafat tahun 

QS…/…., = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4.  
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ABSTRAK 

 

Nama   : Annisa Suaib 

NIM   : 80200221083 

Judul  : Pendidikan Akhlak Remaja di Era Society 5.0 dalam      

Perspektif Islam 

 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis fenomena akhlak 
remaja yang terjadi di era society 5.0 serta penyebab terjadinya fenomena 
tersebut. (2) Untuk menganalisis pendidikan akhlak remaja di era society 5.0 
dalam perspektif Islam. 

Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan 
fenomenologi yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengumpulan, 
mengelola dan menganalisis data adalah suatu riset kepustakan yakni 
memadukan data dari bermacam-macam sumber literatur meliputi buku-
buku, jurnal, prosiding seminar, dan artikel-artikel ilmiah dalam internet (web) 
dimana peneliti bisa mendapatkan data penelitian serta hasil penelitian yang 
berkaitan dengan  pendidikan akhlak remja dan era society 5.0 dalam 
perspektif Islam. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fenomena yang terjadi di 
kalangan para remaja di era society 5.0 ini sangat miris, dengan terjadinya 
penurunan akhlak pada tiap tahunnya dan beberapa kasus secara umum yang 
sering terjadi seperti: melalaikan kewajiban sholat dan belajar, kurangnya 
sopan santun, perbuatan bullying, pergaulan bebas, screen-agression (agresi 
layar), sextortion (sekstorsi). Adapun faktor penyebab dari masalah tersebut 
adalah tingkat pendidikan keluarga yang minim, kecanduan smarthphone, 
penyalahgunaan internet dan media sosial. 

Pendidikan akhlak bagi remaja di era society 5.0 dalam perspektif Islam 
memberikan sebuah solusi untuk mendidik dan membentuk akhlak remaja 
dalam menyikapi permasalahan yang terjadi diera society 5.0 dengan cara: a) 
Menanamkan kesadaran beragama kepada remaja, b) Memberikan 
pengawasan terhadap setiap perbuatan remaja, c) Memberikan edukasi 
kepada remaja dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan d) Menjalin 
komunikasi yang baik antara orangtua dan anak remaja. Melalui beberapa 
pendekatan di atas, diharapkan remaja dapat menjadi pengguna teknologi 
yang cerdas, bertanggungjawab, dan berdampak positif dalam masyarakat, 
sesuai dengan ajaran Islam dan visi Society 5.0 serta mencerminkan akhlak 
mulia dan nilai-nilai Islam dalam setiap kehidupannya. 

. 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Remaja, Era Society 5.0, Islam 
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ABSTRACT 

 

Name   : Annisa Suaib 

Student Id  : 80200221083 

Title  : Moral Education for Adolescents in the Society 5.0 from an 

Islamic Perspective 

 

This research aims (1) to analyze the phenomenon of adolescents morality 
in the society 5.0 and the causes of this phenomenon. (2) to analyze adolescents 
moral education in the society 5.0 from an Islamic perspective. 

The type of research is library research with a phenomenological approach 
conducted through a series of data collection, management, and analysis 
activities. It involves combining data from various literary sources including 
books, journals, seminar proceedings, and scientific articles on the internet (web) 
where researchers can obtain research data and results related to adolescent 
moral education and the society 5.0 from an Islamic perspective. 

The research results reveal that the phenomenon among adolescents in the 
society 5.0 is quite distressing, with a decline in morality occurring every year 
and several commonly occurring cases such as neglecting prayer and studying, 
lack of manners, bullying, promiscuity, screen aggression, and sextortion. The 
factors causing these issues include minimal levels of family education, 
smartphone addiction, and misuse of the internet and social media. 

Moral education for adolescents in the society 5.0 from an Islamic 
perspective provides a solution to educate and shape the morals of adolescents 
in addressing the issues that arise in the society 5.0 era by: a) Instilling religious 
awareness in adolescents, b) Providing supervision over every action of 
adolescents, c) Providing education to adolescents on using technology wisely, 
and d) Establishing good communication between parents and adolescents. 
Through these approaches, it is hoped that adolescents can become smart, 
responsible technology users who have a positive impact on society, in line with 
Islamic teachings and the vision of the society 5.0, reflecting noble morals and 
Islamic values in their lives. 

 
 

Keywords: Moral Education, Adolescent, The Society 5.0, Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin 

menunjukkan kemajuan yang begitu pesat. Hingga kini manusia telah sampai 

pada era society 5.0 yang ditandai dengan semakin memusatnya peran 

teknologi dalam kehidupan manusia. Era society 5.0 berupaya menerobos 

tantangan era sebelumnya yaitu era revolusi industri 4.0.1 Menurut sejarah, 

revolusi industri pertama atau yang biasa disebut dengan industri 1.0 terjadi 

pada tahun 1750 hingga 1850 ditandai dengan mekanisme pembangkit tenaga 

mekanik. Hal ini membawa perubahan dari pekerjaan yang menggunakan 

tenaga muncul kepenggunaan mesin uap. Kemudian, industri 2.0 dimulai pada 

awal abad ke-20 ditandai dengan ditemukannya listrik. Kemunculan revolusi 

industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya 

teknologi digital serta internet. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad 

ke-21 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi 

yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital 

serta internet dengan industri konvensional.2  

Kemudian pada awal Januari 2019 mulai beredar gagasan baru yang 

muncul dari peradaban Jepang, yakni society 5.0. tepatnya pada tanggal 23 

Januari 2019 disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam 

pidato yang berjudul “Toward a New Era of Hope-Driven Economy” (Menuju 

                                                 
1 Umro J, Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Society 5.0, Jurnal Al 

Makrifat, Vol. 6, No. 2, 2021. 
 
2 Rosyda Nur Fauziyah, Perjalanan Revoluis Industri 1.0 Hingga 5.0, Gramedia Blog, 

diakses pada tanggal 05 September 2023,  
https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/  

https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/


2 

 

 

 

Era Baru Ekonomi yang didorong Harapan) di dalam Forum Ekonomi Dunia 

2019 di Davos, Swiss.  Society 5.0 tersebut memberikan penawaran kepada 

masyarakat agar lebih seimbang antar kemajuan ekonomi dan penyelesaian 

masalah sosial melalui sebuah sistem yang mengkoneksikan dunia maya dan 

juga dunia nyata. 3 

Konsep society 5.0 memungkinkan manusia untuk mempergunakan 

ilmu pengetahuan berbasis modern untuk memberikan pelayanan bagi 

manusia. Sesuai dengan tujuan awal bahwa society 5.0 berupaya mewujudkan 

masyarakat yang begitu menikmati hidup dan merasakan kenyamanan. 

Revolusi industri memberikan perubahan bagi seluruh bidang kehidupan, 

termasuk pendidikan, ekonomi, dunia kerja, juga pada gaya hidup manusia 

yang pastinya sangat berpengaruh pada peradaban manusia di era tersebut. 4  

Generasi saat ini tidak hanya akan bersaing dengan kecerdasan 

manusia lainnya, tetapi juga bersaing dengan mesin. Terkhusus seorang guru 

ditantang untuk membentuk pribadi yang mampu mengungguli kecerdasan 

mesin sekaligus bisa menggunakan mesin-mesin itu dengan bijak. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 mengemukakan bahwasanya: 

Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab.5 

                                                 
3 Anshori, J dan Muhammad Fikry, Globalisasi Society 5.0 Jepang: Studi Kasus Hasil 

Pencarian Google di Luar Jepang Tahun 2019, Andalas Journal of Internasional Studies, Vol. 9, 
No. 1, 2020. 

 
4 Fajrin R, Urgensi Telaah Sejarah Peradaban Islam Memasuki Era Revolusi Industri 

4.0, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No.2, 2019. 
 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Jakarta, Juli 2003. 
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Di sisi lain dengaan melihat keadaan zaman yang semakin canggih dan 

pesat ini, maka akan ada pengaruh besar pada pendidikan serta akhlak 

ataupun karakter anak, dengan perubahan perilaku dan sikap anak yang 

terjadi di dunia dengan masuknya teknologi industri, terpengaruhnya anak 

dengan gadget, cyber bullyng, serta menurunnya nilai moral dan akhlak.6 

Sehingga sebagai seorang pendidik maupun orangtua harus sadar akan tujuan 

dari pendidikan ialah berusaha membentuk akhlak serta karakter peserta 

didik.   

Adanya society 5.0 ini memiliki dampak positif dan negatif bagi 

perkembangan akhlak di kalangan remaja Indonesia khususnya. Dampak 

positif adanya society 5.0 yang mempengaruhi anak remaja ialah memberikan 

kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka melalui karya-karya yang 

mereka buat dengan bantuan AI (Artifical Intellegence) yang membuat mereka 

lebih produktif dan hasil karyanya mereka bagikan di akun sosial media 

mereka, sehingga remaja lain melihatnya terinspirasi untuk membuat hal yang 

sama. Selain itu juga mereka lebih kreatif dalam belajar dengan berbagai fitur 

pembelajara yang tersedia di internet dan memudahkan mereka dalam 

mencari sumber ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi sehingga wawasan 

mereka menjadi luas. 

Namun di sisi lain, dampak negatif dari penggunaan teknologi 

khususnya gadget di kalangan remaja ialah banyak para remaja yang 

terpengaruh dengan trend dari luar negeri yang semestinya tidak mereka 

ikuti, baik dari segi tontonan dan juga cara berpakaian bahkan perkataan yang 

tidak baik seperti remaja muslim yang memakai pakaian mengikuti trend 

                                                 
6 Jakaria Umro, Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Era 

Society 5.0, Jurnal Al-Makrifat, Vol. 5, No. 1, 2020. 
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pakaian para orang barat dan orang korea yang tidak sesuai dengan cara 

berpakaian seorang muslim, contohnya berpakaian rok mini atau baju yang 

terlalu terbuka bagi perempuan sehingga menampakkan aurat mereka. Selain 

itu banyak tontonan yang tidak layak mereka lihat, karena luasnya jaringan 

saat ini sehingga mereka mengakses  hal tersebut dengan mudah, sehingga 

dengan itupula seringnya mereka melihat tontonan yang tidak baik dan 

terkadang ada perkataan-perkataan kotor atau buruk yang didengarkan dan 

disampaikan kepada teman mereka bahkan orangtua dan juga guru mereka. 

Dalam beberapa tahun ini, masyarakat dikejutkan dengan sering 

terjadinya tindak kriminalitas di berbagai daerah terutama di perkotaan. 

Tidak dipungkiri tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah 

dilakukan anak remaja, yang awalnya hanya kenakalan remaja yang biasa saja. 

Namun dengan perkembangan zaman saat ini, kenakalan remaja sudah 

menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang   menjurus kepada tindak 

kriminalitas, seperti mencuri, tawuran, membegal, memperkosa bahkan 

sampai membunuh. 7 

Data hasil riset Programme for International Student Assessment (PISA) 

2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan 

(bullying) di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka ini menempatkan Indonesia di 

posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang murid sekolahnya 

paling banyak mengalami perundungan. Di tingkat nasional, pada tahun 2018 

KPAI melaporkan hbahwa 84% pelajar mengalami kekerasan di lingkungan 

sekolah. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,2% di 

                                                 
7 Unayah N & Sabarisman M, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, Sosio 

Informa, Vol.1 No. 2, 2016, https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142 h. 121-140,   
  

https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142
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antaranya merupakan kasus kekerasan fisik, seksual maupun verbal 

pelakunya.8 

Data dari WHO 2020 mengkonfirmasi tiap tahunnya 200 ribu 

pembunuhan di kalangan usia muda 12-29 tahun. 84% kasus melibatkan usia 

muda laki-laki. Kekerasan diantara usia muda sudah merupakan isu kesehatan 

dunia, misal kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, hingga 

pembunuhan. Secara global, kriminalitas usia muda lebih banyak terjadi di 

perkotaan.9 

Sesuai data survei karakter siswa yang dilaksanakan Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2021 secara rata-rata menghasilkan 

angka indeks menurun dibandingkan hasil indeks tahun lalu. Tahun ini indeks 

karakter siswa jenjang pendidikan menengah berada diangka 69,52, turun dua 

point dari angka indikatif tahun lalu (71,41).10 

 Melihat uraian data tersebut, begitu mirisnya akhlak anak remaja yang 

terjadi saat ini. Pada dasarnya anak remaja memang masih labil dan belum 

biasa memfilter hal-hal yang didapatkan dari pengaruh yang ada di sekitarnya 

baik itu lingkungan rumah, sekolah bahkan media sosial atau gadget yang 

sangat sering mereka gunakan dalam keseharian mereka. Sehingga begitu 

banyak tontonan yang tidak baik mereka lihat membuatnya jauh dari agama 

dan berdampak pada akhlak atau sikap mereka. 

                                                 
8 Kanal Sembilan, Krisis Adab Remaja Dan Pelajar Indonesia, di akses 17 September 

2023, https://kanalsembilan.net/detailpost/krisis-adab-remaja-dan-pelajar-indonesia  
 
9 Tim Redaksi, Tawuran dan Kekerasan Remaja Sudah Jadi Isu Kesehatan Masyarakat 

Dunia, Mari Kita Peduli, VOI.ID, April 2022,  https://voi.id/  
 
10 Ahmad Habibi, Krisis Moral Remaja Indonesia Bukti Perlunya Pendidikan Karakter 

dan Moral, di akses pada tanggal 17 September 2023,  
https://www.indonesiana.id/read/161188/krisis-moral-remaja-indonesia-bukti-perlunya-
pendidikan-karakter-dan-moral  

 

https://kanalsembilan.net/detailpost/krisis-adab-remaja-dan-pelajar-indonesia
https://voi.id/
https://www.indonesiana.id/read/161188/krisis-moral-remaja-indonesia-bukti-perlunya-pendidikan-karakter-dan-moral
https://www.indonesiana.id/read/161188/krisis-moral-remaja-indonesia-bukti-perlunya-pendidikan-karakter-dan-moral
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Sebab demikian, sangatlah penting untuk memberikan pendidikan 

agama khususnya pendidikan akhlak kepada anak remaja untuk membentuk 

karakternya yang nantinya dapat bermaanfaat untuk keberlangsungan hidup 

jangka panjangnya baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan akhlak dalam 

perspektif Islam merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan 

menjadi sebuah prioritas bagi setiap muslim. Pendidikan akhlak adalah 

sebuah proses untuk menghayati nilai-nilai akhlak mulia ke dalam diri 

seseorang sehingga tertanam dalam pola pikir orang tersebut yang kemudian 

tercermin dalam perkataan, perbuatan, maupun cara berinteraksi dengan 

Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. 11 

Mewujudkan generasi unggul tidak hanya unggul dalam ilmu 

pengetahuan tetapi juga moral dan spiritual, serta berperan dalam lingkungan 

sosialnya. Membangun generasi sehat yang unggul membutuhkan keterlibatan 

dan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Tanpa fisik, jiwa dan semangat yang tinggi, maka kita akan kalah dalam 

persaingan global dan untuk mencapai pada cita-cita tersebut dibutuhkan 

kebersamaan. Hal yang paling penting adalah peran keluarga untuk 

membangun karakter anak dari rumah, bagaimanapun waktu terlama anak 

berinteraksi adalah dengan keluarganya, bagaimana orangtua menjadi 

pendukung dan penyedia kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak dalam 

proses mengembangkan diri. 

 Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perkembangan anak remaja 

di era society 5.0, yang begitu merosot dari nilai-nilai ajaran Islam, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam melalui penelitian 

                                                 
11 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 35  
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tesis tentang Pendidikan Akhlak Remaja Di Era Society 5.0 dalam Perspektif 

Islam. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana akhlak remaja di era society 5.0? 

2. Bagaimana pendidikan akhlak remaja di era society 5.0 dalam 

perspektif Islam? 

 

C. Pengertian Judul 

Berdasarkan judul dari penelitian tesis ini, yakni Pendidikan Akhlak 

Remaja di Era Society 5.0 dalam perspektif Islam, maka fokus penelitian pada 

penelitian ini adalah: 

1. Pendidikan Akhlak 

Istilah pendidikan berasal dari kata “paedagogie” yang akar katanya 

“pais” yang berarti anak dan “again” yang artinya membimbing. Jadi, 

“paedagogie” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa 

Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “education” yang berarti 

membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar 

tumbuh dan berkembang.12 Selanjutnya menurut KH Dewantara, mengartikan 

pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada 

                                                 
12 Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2017), 

h.26.  
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anak baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar 

dapat mencapai kesempurnaan hidup.13 

Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah usaha sadar yang 

dilakukan seorang guru atau manusia dalam membimbing, mengajarkan 

sebuah ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri 

seorang anak sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang cerdas dan memiliki 

perilaku yang baik.   

Adapun pengertian akhlak dari segi terminologi, yang dikemukakan 

oleh para ulama diantaranya sebagai berikut: Pertama, menurut Imam Al 

Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan pemikiran. Kedua, menurut Al-Jaziri, akhlak ialah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, melahirkan perbuatan-perbuatan yang diinginkan dan 

diusahakan seperti perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang 

indah dan perbuatan yang jelek. Ketiga, menurut Ibnu Miskawaih, akhlak 

adalah keadaan jiwa yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran.14 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak merupakan 

sebuah proses penanaman ilmu dan proses pembimbingan serta pengarahan 

terhadap kebiasaan seorang anak dalam melakukan setiap tindakan agar tidak 

menyalahi kodratnya sebagai manusia dan hamba Allah.  

 

 

                                                 
13 Muh. Arif dan Munirah, Ilmu Pendidikan Islam, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 

2013), h. 13. 
 
14 Suhayib, Studi Akhlak, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 6. 
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2. Konsep Remaja  

Masa remaja atau “adolescence” berasal dari bahasa latin “adolescere” 

yang berarti “tumbuh” menjadi dewasa. Apabila diartikan dalam konteks yang 

lebih luas, menurut Piaget akan mencakup kematangan mental, emosional, 

sosial dan fisik. Adapun menurut Hurlock, masa remaja diartikan sebagai 

suatu masa transisi atau peralihan, yaitu periode dimana individu secara fisik 

maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.15 Masa 

remaja merupakan pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan 

berakhir pada usia akhir belasan tahun awal dua puluhan tahun. Masa remaja 

meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. 16 

Masa remaja adalah masa dimana perkembangannya begitu cepat baik 

dari segi psikis maupun fisik. Setiap fase yang dilewati memiliki pengalaman 

dengan ciri khasnya masing-masing, mulai dari munculnya rasa gelisah, 

kebingungan, dan juga konflik pada diri sendiri. Namun, di sisi lain ketika masa 

remaja seorang anak diarahkan dan dibimbing dengan penanaman nilai-nilai 

keagamaan, mereka akan lewati masa tersebut dengan rasa tenang dan damai. 

3. Era Society 5.0 

Era society 5.0 diperkenalkan pertama kali oleh Jepang tahun 2019 

sebagai gejolak disrupsi akibat revolusi 4.0. Era society 5.0 secara garis besar 

mengarahkan kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk memudahkan 

kegiatan manusia.17  

                                                 
15 Miftahul Jannah, Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, Jurnal 

Psikoislamedia, Vol. 2, No.1, April 2016. 
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493/1091 h, 245. 
 

16 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 220. 
 
17 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang, (Sumatra 

Barat: Insan Cendekia, 2021), h. 1. 
 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493/1091
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Masyarakat era society 5.0 diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan serta tantangan dengan memanfaatkan kemajuan yang terlahir 

pada era 5.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), 

Artifical Intelegence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), 

dan robot untuk membantu kehidupan manusia.18 

Society 5.0 dapat diartikan sebagai komunitas modern yang berpusat 

pada manusia, dimana terjadi perimbangan antara perkembangan ekonomi 

dengan pemecahan masalah-masalah sosial, melalui integrasi antara dunia 

fisik dan ruang siber atau dunia maya. 

4. Perpektif Islam 

Perspektif Islam adalah sebuah sudut pandang dari kacamata Islam 

untuk memahami atau memaknai mengenai suatu topik pembahasan yang 

akan dikaitkan langsung dari sumber atau dasar Islam itu sendiri yakni al 

Quran dan hadis. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa 

karya yang ada relevansinya dengan judul yang peneliti buat dan peneliti 

menjadikan sumber bahan kajian dalam penulisan penelitan ini. Adapun 

beberapa kajian pustaka yang hampir sama dengan judul penelitian ini, antara 

lain: 

1. Jondra, dalam tesisnya yang berjudul “Pola Pembinaan Akhlakul 

Karimah Remaja untuk Menghadapi Tantangan Era Society 5.0” dari 

Program Pascasarjana IAIN Curup Program Studi Pendidikan Agama 

Islam pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 

                                                 
18 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM di Tengah Gelombang, h. 9. 
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secara mendalam mengenai pola pembinaan akhlakul karimah remaja 

untuk menghadapi tantangan era society 5.0. Jenis penelitian ini 

termasuk pada penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (Library 

Research). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tantangan era 

society 5.0 dan pola pembinaan untuk akhlak remaja menghadapi 

tantangan era society 5.0 adalah perkembangan zaman, kemajuan 

teknologi dan informasi yang modern merupakan tantangan bagi 

orangtua, pendidik, media sosial dan seluruh komponen masyarakat. 

Remaja perlu dibina dengan pila pembiasaan dan keteladanan dengan 

nilai-nilai moral religious, dengan seoptimal mungkin agar remaja 

mampu menghadapi tantangan era society 5.0 serta memiliki akhlakul 

karimah.19 

2. Partono, dalam artikelnya yang berjudul “Pendidikan Akhlak Remaja 

Keluarga Muslim di Era Industri 4.0” dari Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus pada 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peran orang tua dan strategi dalam meningkatkan pendidikan akhlak 

pada remaja dalam keluarga muslim di era industri 4.0. Adapun fokus 

masalah pada penelitian ini tentang bagaimana konsep peran dan 

strategi pendidikan akhlak remaja yang dilakukan oleh keluarga 

muslim di era industri 4.0. Jenis penelitian ini adalah penelitan 

kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemahaman orang tua terhadap pendidikan 

akhlak remaja masih sangat kurang, pemahaman orang tua tentang 

ilmu agama Islam masih minim sehingga pendidikan akhlak remaja 

                                                 
19 Jondra, “Pola Pembinaan Akhlakul Karimah Remaja Untuk Menghadapi Tantangan 

Era Society 5.0”. Tesis. Program Pascasarjana IAIN Curup. 
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dalam rumah tangga atau keluarga muslim sangat terbatas dan konsep 

pendidikan keluarga terhadap remaja dalam pendidikan akhlak adalah 

memberikan keteladanan dan memberikan pengetahuan keagamaan 

secara intensif kepada remaja secara individu di rumah.20 

3. Suryani, dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Agama 

Islam dan Bimbingan Orangtua terhadap Akhlak Remaja di Kelurahan 

Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru” dari Program Pascasarjana 

Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Suska Riau pada tahun 

2019. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui adakah pengaruh 

pendidikan agama Islam terhadap akhlak remaja di Kelurahan 

Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, 2) untuk mengetahui adakah 

pengaruh bimbingan orangtua terhadap akhlak remaja di Kelurahan 

Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, 3) untuk mengetahui adakah 

pengaruh pendidikan agama Islam dan bimbingan orangtua terhadap 

akhlak remaja di Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung kelapangan 

mencari data dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 

menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitian: Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan 

agama Islam terhadap akhlak remaja di Kelurahan Cintaraja Kecamatan 

Sail Kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan hasil korelasi nilai sig (2-tailed) 

0,000 < 0,05. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan 

orangtua terhadap akhlak remaja di Kelurahan Cintaraja Kecamatan 

Sail di Kota Pekanbaru. Sebab nilai sig (2-tailed) 0,000< 0,05. Ketiga, 

terdapat pengaruh yang signifikan hasil analisis menunjukkan harga 

                                                 
20 Partono, Pendidikan Akhlak Remaja Keluarga Muslim di Era Industri 4.0, Jurnal: 

Dirasah, Vol. 3, No.1, 2020. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah 

https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
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constanta besarnya 27,584, harga koefisien pendidikan agama Islam 

(X1) sebesar 0,367 dan bimbingan orangtua (X2) besarnya 0,257. 

Semua koefisien tersebut signifikan karena masing-masing 

signifikannya 0,000. Keempat, untuk memperoleh persentase angka R2 

(R square) sebesar 0,704 atau (70,4%), sehingga dikategorikan kuat 

pengaruhnya. Sedangkan sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak bisa dibahas dalam penelitian ini.21 

4. Melda Leni dan Murniyet, dalam artikelnya yang berjudul 

“Problematika Pendidikan Akhlak Remaja Pada Lingkungan Keluarga 

Petani di Kenagarian Malampah Pasaman” dari Universitas Negeri 

Padang pada tahun 2022. Kajian ini berisi tentang problematika 

pendidikan akhlak remaja pada lingkungan keluarga petani di 

Kenagarian Malampah Pasaman. Kemudian, memiliki tujuan untuk 

mengetahui akhlak anak dan upaya orangtua untuk memperbaiki 

akhlak anak. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. 

Dengan sumber data orangtua, anak, alim ulama, wali nagari, dan tokoh 

adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 

wawancara, serta dokumentasi dalam mencari sebuah data yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang bersumber secara langsung 

dari keluarga atau masyarakat di Malampah Pasaman. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

tahapan data reduction, data display, conclusion drawing/verification. 

Adapun hasil penelitian ini, problematika pendidikan akhlak remaja 

pada lingkungan keluarga petani di Kanagarian Malampah Pasaman 

                                                 
21 Suryani, Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Orangtua Terhadap 

Akhlak Remaja Di Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Tesis, Program 
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
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bahwa akhlak anak bermasalah seperti mabuk-mabukan, judi, 

merokok, pergaulan bebas, tidak sopan dan melawan kepada 

orangtua.22 

5. Syarkati dan Rifa’i, dalam artikelnya yang berjudul “Perspektif Islam 

Terhadap Pendidikan Karakter Era Society 5.0” dari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu pada tahun 2021. Artikel ini bertujuan 

untuk mengetahui: 1) Perspektif Islam terhadap pendidikan karakter 

mahasisiwa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2) Karakteristik 

atau ciri khas pendidikan karakter mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu, 3) Keefektifan implementasi pendidikan 

Islam dan pendidikan karakter mahasiswa di Universitas Bengkulu. 

Metode penelitian menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah analisis secara kualitatif 

deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

interview, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

selama penelitian adalah analisis deskriptif, teknik pengumpulan 

kesimpulan dan verifikasi data. Prosedur dalam penelitian ini 

melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian 

seperti menyiapkan format observasi pendidikan Islam dan pendidikan 

karakter, menyusun jadwal kegiatan, dan menyusun instrumen berupa 

angket untuk mahasiswa dan dosen. Adapun hasil penelitian dapat 

terlihat bahwa perspektif Islam adalah: Pertama, supaya mahasiswa 

dan dosen terbiasa melakukan perbuatan baik. Kedua, supaya interaksi 

                                                 
22 Melda Leni dan Murniyet, Problematika Pendidikan Akhlak Remaja Pada 

Lingkungan Keluarga Petani Di Kenagarian Malampah Pasaman, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 
6, No. 4, 2022. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia  

https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia
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manusia dengan Allah Swt. dan sesama makhluk lainnya senantiasa 

terpelihara dengan baik dan harmonis. Karakteristik pendidikan 

karakter pada mahasiswa terlihat sudah mencerminkan 19 indikator 

pendidikan karakter.23 

 

E. Kerangka Teoretis 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penjelasan mengenai judul 

penelitian ini “Pendidikan Akhlak Remaja Di Era Society 5.0 dalam Perspektif 

Islam”, adapun kerangka teoretis dalam penelitian ini yakni remaja, menurut 

Sarlito dan Stanely Hall merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju 

masa dewasa awal yakni antara usia 13-20. Pada masa ini merupakan fase sulit 

diatur, keras, diiringi krisis kejiwaan, perang batin, dan sulit menurut yang 

mendominasi emosi.   

Hal tersebut terjadi disebabkan karena banyak faktor, salah satunya 

dengan pergaulan yang salah, peran keluarga yang sudah berkurang dalam 

mendidik anak, ditambah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat 

saat ini di era society 5.0 memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia 

khususnya remaja, dari penggunaan media sosial yang semakin meningkat 

sehingga interaksi mereka dengan gadget sangat sering dan informasi serta 

tontonan yang tidak semestinya mereka lihat mampu memberi pengaruh pada 

kehidupannya. Sehingga banyak remaja yang terlibat kasus kekerasan fisik, 

seksual dan lain sebagainya yang membuat akhlaknya semakin rendah.  

Hal ini perlu perhatian khusus bagi para pendidik dan orangtua dalam 

memberikan pemahaman tentang ilmu agama dan pembinaan dalam 

mendidik akhlak remaja dalam menjalani fase kehidupan yang banyak 

                                                 
23 Syarkati dan Rifa’i, Perspektif Islam Terhadap Pendidikan Karakter Era Society 5.0, 

JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), Vol.1, No. 2, 2021. 
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tantangan agar remaja mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah 

swt. dan umat Rasulullah saw. sesuai dengan tuntunan al-Quran dan sunnah. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari 

berbagai macam materi yang terdapat pada buku-buku dan kepustakaan.24 

Seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang lainnya 

dan penelitian kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan membaca, 

menulis dan mengolah bahan-bahan penelitian.25  

Dengan demikian menggunakan dua langkah proses, pertama, tahap 

inventarisasi bahan penelitian yaitu dengan cara menghimpun bahan 

informasi selengkap-lengkapnya. Kedua, tahap pengelompokkan yaitu tahap 

pemilihan informasi sesuai dengan kategori yang dibutuhkan.26 

                                                 
24 Suhairi, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 310. 
 
25 Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2018), h.3. 
 
26 Cik Hasan Basri, Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, (Jakarta: PT. Grafindo 

Persada, 2002), h. 83. 
 

Pendidikan Akhlak Remaja Di Era 

Society 5.0 

Perspektif Islam 



17 

 

 

 

Penelitian ini digunakan dengan metode deskriptif-analisis yaitu 

mendeskripsikan dan menulusuri seluruh litertur-literatur baik itu buku, 

kitab tafsir jurnal ilmiah serta media massa yang berkaitan dengan pendidikan 

akhlak remaja di era society 5.0, kemudian menganalisis teori-teori dan 

konsep-konsep tersebut dalam perspekrif Islam. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomologi, 

yang mana hal tersebut bertujuan untuk memahami dan menggambarkan 

sebuah fenomena spesifik yang mendalam dan diperolehnya esensi dari 

pengalaman hidup partisipan pada suatu fenomena.27 Dalam penelitian ini, 

penulis mengkaji dan menganalisis tentang pendidikan akhlak remaja di era 

society 5.0 dalam perspektif Islam. Sehingga perlu menggunakan pendekatan 

fenomologi dalam mengkaji fenomena yang terjadi di era society 5.0 terkhusus 

di Indonesia. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber pokok yang digunakan dalam 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang asli atau 

buku-buku yang secara langsung dengan objek penelitian.28 Dalam hal ini 

menggunakan al-Qur’an, hadis, buku-buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan pendidikan akhlak remaja dan era society 5.0 dalam 

perspektif Islam. 

                                                 
27 Helaluddin, Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah 

Penelitian Kualitatif, UIN Sultan Maulana Hasanauddin Banten, Publish Maret 2019. 
https://www.researchgate.net/publication/323600431  
 

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013), h. 72. 

 

https://www.researchgate.net/publication/323600431
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sekumpulan data yang akan 

melengkapi dari data-data primer yang berkaitan langsung dengan objek yang 

diteliti.29 Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi 

kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan 

pustaka, melalui literatur-literatur dari buku-buku dan karya ilmiah. Data 

sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab Islam,  internet serta 

media massa yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi 

objek kajian penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini termasuk studi kepustakaan (Library 

Research), maka sebagian besar tugas peneliti adalah mencari dan melakukan 

identifikasi dari bahan-bahan di perpustakaan, mencari dan menyortir dari 

bahan komposisi yang berbedea terkait dengan masalah yang akan 

direnungkan. Dalam pemeriksaan ini diakhiri dengan membaca, 

merenungkan, dan mencari beberapa sumber, antara lain: buku karya logika, 

catatan harian, jurnal, prosiding seminar, makalah, web (internet) dan sumber 

lainnya, dengan tujuan mempermudah memperoleh data.30 

Teknik pengumpulan data, untuk situasi ini penulis akan mengenali 

pembicaraan dari buku, makalah atau artikel, majalah, web (internet), atau 

data lain yang berhubungan dengan tulisan untuk mencari hal yang berkaitan 

dengan kajian tentang Pendidikan Akhlak Remaja di Era Society 5.0 dalam 

Perspektif Islam, maka langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut: 

                                                 
29 Sumardi Subyakarta, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 66. 
 
30 Pawito, Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat, Profetik Vol. 7, No 1 (2014), h. 5-

14. 
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a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, 

majalah, jurnal, artikel dan lainnya. 

b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan 

tentang masalah yang dikaji. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan analisis adalah teknik 

analisis isi (content analysis), yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan muatan suatu teks berupa kata, makna gambar, simbol, 

gagasan, tema dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.31 

Adapun prosedur penelitian dengan menggunakan analisis isi menurut 

Krippendorff dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:32 

a. Unitizing (pengunitan). Upaya untuk mengambil data yang tepat dengan 

kepentingan yang mencakup teks, gambar, suara dan data-data lain yang 

dapat diobservasi lebih lanjut.  

b. Sampling (penyamlingan). Cara analisis untuk menyederhanakan 

penelitian dengan membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit 

yang ada.  

c. Recording/coding (Perekaman/koding). Recording berfungsi untuk 

menjelaskan kepada pembaca/pengguna data untuk dihantarkan kepada 

situasi yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan 

menggunakan penjelasan naratif dan atau gambar pendukung. 

                                                 
31 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam Pengembangan Ilmu 

Berparadigms Islami, (Pekanbaru: Suska Press, 2021), h. 197. 
 
32 A.M Irfan Taufan Asfar, Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analis Semiotik 

(Penelitian Kualitatif), Universitas Muhammadiyah Bone, Januari 2019, h.7-8. 
http://www.researchgate.net/publication/330337822  

http://www.researchgate.net/publication/330337822
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d. Reducing (pengurangan) data atau penyederhanaan data. Tahap ini 

dibutuhkan untuk penyediaan data yang efisien. Secara sederhana unit-

unit yang disediakan dapat disandarkan dari tingkat frekuensinya. 

e. Abductively inferring (pengambilan simpulan), bersandar kepada analisa 

konstruk dengan berdasar pada konteks yang dipilih. Mencari makna data 

unit-unit yang ada. Tahapan ini menjembatani antara sejumlah data 

deskripstif dengan pemaknaan, penyebab, mengarah, atau bahkan 

memprovokasi para audiens/pengguna teks.  

f. Naratting (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian. Upaya 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini berisi tentang informasi-

informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham atau 

lebih lanjut dapat mengampil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang 

ada. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis fenomena akhlak remaja yang terjadi di era society 5.0 

serta penyebab terjadinya fenomena tersebut. 

b. Untuk menganalisis pendidikan akhlak remaja di era society 5.0 dalam 

perspektif Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran 

atau dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi dunia pendidikan 

khususnya pendidikan akhlak remaja di era society 5.0 dalam perspektif Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

memperoleh pemahaman mengenai pendidikan akhlak remaja di era 

society 5.0 dalam perspektif Islam. 

2) Bagi Pendidik, dapat dijadikan acuan dalam mendidik dan meningkatkan 

akhlak remaja di era society 5.0 dalam perspektif Islam. 

3) Bagi Remaja Muslim, dapat memberikan pengetahuan agar para remaja 

mampu menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan bisa 

menerapkan akhlak yang baik. 

4) Bagi Orangtua, dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam 

mendidik anak sesuai dengan syariat Islam di era society 5.0. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Istilah “Pendidikan Akhlak” terdiri dari 2 kata yakni pendidikan dan 

akhlak. Keduanya memiliki makna dan pengertian yang berbeda, nantinya 

akan digabungkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai 

pendidikan akhlak. Berikut penjelasan terkait pendidikan dan akhlak: 

a. Pendidikan  

Istilah pendidikan berasal dari kata “paedagogie” yang akar katanya 

“pais” yang berarti anak dan “again” yang artinya membimbing. Jadi, 

“paedagogie” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa 

Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “education” yang berarti 

membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar 

tumbuh dan berkembang.1 

Dalam Islam, pendidikan dibagi menjadi tiga term yaitu al tarbiyah, al 

ta’lim, dan al ta’dib yang mengandung makna yang berbeda namun dalam hal-

hal tertentu memiliki makna yang sama. Kata al-tarbiyah mengandung makna 

mengasuh, mendidik, menjaga, memelihara, menumbuhkembangkan segala 

potensi yang dimiliki manusia kearah kesempurnaannya. Kemudian, al-ta’lim 

mengacu pada sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang 

yang menyangkut aspek intelektual (transfer of knowledge).2 Sedangkan al-

                                                 
1 Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Kencana: Jakarta, 2017), 

h.26.  
 
2 Muh. Arif dan Munirah, Ilmu Pendidikan Islam, (Sultan Amai Press: Gorontalo, 2013), 

h. 22-23. 
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ta’dib merujuk pada adab yang mana sudah mencakup ilmu dan amal, sehingga 

al-ta’dib ini mencakup kedua term sebelumnya yakni pengajaran (al-ta’lim) 

dan pengasuhan yang baik (al-tarbiyah).3 

Adapun Pendidikan menurut Undang-Undang Sidiknas No. 20 Tahun 

2023 adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuasatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat.4  

 Selanjutnya menurut KH Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai 

usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai 

individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai 

kesempurnaan hidup.5 Dan masih banyak lagi mengenai definisi dari 

pendidikan itu sendiri, pada intinya bahwa pendidikan merupakan sebuah 

usaha sadar yang dilakukan seorang guru atau manusia dalam membimbing, 

mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi yang 

ada pada diri seorang anak sehingga  mereka bisa menjadi pribadi yang cerdas 

dan memiliki perilaku yang baik.   

 

 

 

                                                 
3 Ahmad Syah, Term Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Pendidikan Islam: Tinjauan 

dari Aspek Semantik, Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vo. 7, No.1, 2008, https://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3786/2328 h. 147. 

 
4 Amos Neolaka dan Geace Amalia, Landasan Pendidikan Pengenalan Diri Sendiri 

Menuju Perubahan Hidup, (Kencana: Depok, 2017), h. 2. 
 
5 Muh. Arif dan Munirah, Ilmu Pendidikan Islam,h. 13. 
 

https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3786/2328%20h.%20147
https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/viewFile/3786/2328%20h.%20147
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b. Akhlak  

Secara etimologi “akhlaq” berasal dari bahasa Arab atau “akhlak” yang 

terserap ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk jamak dari kata akhlak adalah 

“khuluq” artinya moral, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.6 

Kata “akhlak” banyak ditemukan dalam hadis Nabi saw. salah satunya 

yakni:  

 

ى ا
َّ
الَ رَسُوْلُ اللهِ صَل

َ
الَ ق

َ
 ق
َ
رَيْرَة

ُ
بِى ه

َ
نْ أ

َ
 ع

َ ْ
 الِ

َ
مَ صَالِح تِمَّ

ُ
 لِِ

ُ
ت
ْ
مَ : بُعِث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
لله

قِ 
َ
لَ
ْ
 خ

Artinya : 
 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya 
aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. 
Ahmad)7 

 

Sedangkan dalam al-Qur’an juga ditemukan bentuk tunggal dari 

“akhlak” yakni khuluq,8 sebagaimana yang tertera pada QS. Al-Qalam/68: 4 dan 

QS. Asy-Syu’ara/26: 137: 

ظِيْمٍ 
َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
ى خ

ٰ
عَل
َ
 ل
َ
ك
َّ
  ٤ وَاِن

 
Terjemahnya:  

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbukti pekerti yang luhur.9 
 
 

                                                 
6 Syabuddin Gade, Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini,  (PT. Naskah 

Aceh Nusantara: Banda Aceh, 2019), h. 13. 
 
7 Imam Bukhari: Adabul Mufrad. Bab 135: Berakhlak Mulia, h. 173. 
 
8 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika 

Dalam Islam”, (Debut Wahana Press: Yogyakarta, 2009), h. 14. 
 
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, (Ziyad Quran: 

Surakarta), h. 373.h. 564. 
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لِيْنَ ۙ  وَّ
َ ْ
 الْ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 خ

َّ
 اِلَّ

ٓ
ا
َ
ذ
ٰ
 ه
ْ
  ٧٣١اِن

Terjemahnya: 

(Agama kami) ini tidak lain hanyalah, adat kebiasaan orang-orang 
terdahulu.10  

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan istilah khuluq ‘azim, menurut As-

Sa’di adalah akhlak yang luhur yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. Wujud keluhuran akhlak Rasulullah tersebut, menurutnya 

adalah seperti yang dijelaskan oleh Ummul Mu’minin ’Aisyah kepada orang 

yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, bahwa “akhlak beliau itu adalah al-

Qur’an”.11 

Kemudian pada QS. Asy-Syu’ara/26:137, Islam sangat menjunjung 

tinggi akhlak dan menyeru seluruh manusia kepadanya. Demikian tingginya 

kedudukan akhlak dalam Islam hingga ia menjadi barometer keimanan. 

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis:  

 

اأَ 
ً
ق
ُ
ل
ُ
هُمْ خ

ُ
حْسَن

َ
ا أ
ً
مِنِينَ إِيمَان

ْ
مُؤ

ْ
مَلُ ال

ْ
ك  

Artinya: 
Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang 
paling budi pekertinya. (HR. Tirmidzi)12 

Adapun pengertian akhlak dari segi terminologi, yang dikemukakan 

oleh para ulama di antaranya sebagai berikut: Pertama, menurut Imam Al 

Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

                                                 
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 373. 
 
11 Sitti Rohmah, Buku Ajar Akhlak Tasawuf, (Nasya Expanding Management, 2019),  

 h. 2. 
 
12 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi 

Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, (Pustaka Azzam: Depok, 2002), h. 894. 
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macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan pemikiran. Kedua, menurut Al-Jaziri, akhlak ialah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, melahirkan perbuatan-perbuatan yang diinginkan dan 

diusahakan seperti perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang 

indah dan perbuatan yang jelek. Ketiga, menurut Ibnu Miskawaih, akhlak 

adalah keadaan jiwa yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran.13 

Selain itu juga, akhlak menurut Ahmad bin Mohd Salleh ialah bukanlah 

tindakan yang lahir (nyata), akan tetapi meliputi pemikiran, perasaan, dan niat 

baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang berhubungan 

dengan sesama manusia atau yang berhubungan dengan makhluk Allah yang 

lain. Semua itu mempunyai nilai etika dan prinsipnya masing-masing 

sebagaimana yang telah ditetapkan Allah terhadap manusia melalui wahyu 

yang dibawa oleh Rasulullah saw.14 

Selanjutnya menurut Abdul Karim Zaidan, mengatakan bahwa akhlak 

merupakan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan 

sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai apakah perbuatannya 

baik atau buruk, selanjutnya dia dapat memilih baik untuk melakukannya atau 

meninggalkannya.15 

Berbagai defenisi mengenai akhlak, dapat dikatakan bahwa akhlak 

merupakan sifat yang dimiliki seseorang dan telah tertanam dalam jiwanya, 

                                                 
13 Suhayib, Studi Akhlak, (Kalimedia: Yogyakarta, 2016), h. 6. 
 
14 Ahmad Mohd Salleh, Pendidikan Islam Dinamika Guru, (Karisma Productions 

SDN.BHD: Shah Alam, Malaysia, 2002), h.226. 
 
15 Abdul Karim Zaidan, Ushul ad- Dakwah, (Jam’iyyah al- Amani: Baghdad, 1976),  

h. 75. 
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ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maupun buruk tanpa 

memerlukan pemikiran sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai pendidikan dan 

akhlak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan akhlak 

merupakan sebuah proses penanaman ilmu dan proses pembimbingan serta 

pengarahan terhadap kebiasaan seorang anak dalam melakukan setiap 

tindakan agar tidak menyalahi kodratnya sebagai manusia dan hamba Allah. 

2. Sumber Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak bersumber dari al-Qur’an dan sunnah yang menjadi 

ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela, bukan akal pikiran atau 

pandangan seseorang atau masyarakat.16 Allah swt. berfirman dalam QS.  Al-

Ahzab/33:21:  

 

سْوَ 
ُ
هِ ا

ّٰ
مْ فِيْ رَسُوْلِ الل

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
رَ ل

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ٰ ْ
يَوْمَ الْ

ْ
 وَال

َ
ه
ّٰ
 يَرْجُوا الل

َ
ان
َ
مَنْ ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
ة

 
ۗ
ثِيْرًا

َ
 ك
َ
ه
ّٰ
  ١٧الل

 
Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.17  

Ayat tersebut telah diuraikan dalam tafsir Jalalain bahwa perilaku Nabi 

Muhammad saw. dan tabiatnya dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

teladan bagi umat manusia, seperti dalam hal berperang dan keteguhan serta 

kesabarannya, masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. 18 

                                                 
16 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI): 

Yogyakarta, 2011), h.4. 
 
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 420. 
 
18 Jalaluddin Al Mahalli, Jalaluddin As Suyuti, Tafsir Jalalain, Terjemahan Bahrun Abu 

Bakar, (Bandung, 2017), h. 507. 
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Selanjutnya, sumber ajaran Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah 

mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah dalam menjalani 

hidup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: 

 

بِ 
َ
نْ ا

َ
 رَسُوْلَ  يع

َّ
ن
َ
 ا
َ
ر يْرَ ة

ُ
مَ صَا  ه مِّ

َ
 ت
ُ
 لِِ

ُ
ت
ْ
مَا بُعِث

َّ
لَ : إِ ن

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَ سَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
للهِ صَلَّ الله

 قِ 
َ
لَ
ْ
 خ
َ
 لِحِي ا لِ

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya aku 

diutus tidak lain adalah menyempurnakan akhlak yang baik. (HR. 

Ahmad)19 

Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu alasan Rasulullah saw. diutus  

Allah swt. ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia 

menjadi baik dengan meneladani  perjalanan hidup beliau, sunnah-sunnah 

beliau. Sehingga dapat dikatakan akhlak sangat penting dimiliki seseorang 

terutama umat muslim. 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Adapun tujuan pendidikan akhlak Islam mengandung berbagai 

kegunaan dan manfaat, sebagai berikut: 

a. Kemajuan Rohaniah 

Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam pendidikan akhlak 

lebih utama dari pada orang-orang yang tidak mengetahuinya karena dapat 

mengantarkan seseorang kepada jenjang kemuliaan akhlak, dapat menyadari 

darimana perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat, dapat memelihara 

diri agar senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia dan menjauhi segala 

bentuk tidakan yang tercela yang dimurkai oleh Allah. 
 

                                                 
19 Imam Bukhari: Adabul Mufrad. Bab 135: Berakhlak Mulia, h. 173. 
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b. Penuntun Kebaikan 

Akhlak dapat mempengaruhi dan mendorong manusia supaya 

membentuk hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan yang 

mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. Manusia digiring ke dalam 

kebaikan jika memiliki akhlak yang baik pula. 

c. Kebutuhan Primer dalam Keluarga 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga 

sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak akhlak yang baik, tidak 

akan dapat bahagia, sekalipun kekayaan materialnya melimpah ruah. 

Sebaliknya, terkadang suatu keluarga serba kekurangan dalam ekonomi 

namun dapat bahagia berkat pembinaan akhlak. Segala tantangan dan badai 

rumah tangga yang sewaktu-waktu datang melanda, dapat diatasi dengan 

rumus-rumus akhlak. 

d. Kerukunan antar Tetangga 

Dalam membina kerukunan tetangga diperlukan pergaulan yang baik 

dengan jalan mengindahkan kode etik bertetangga. Didalam pendidikan 

akhlak terdapat berbagai aturan dan etika pergaulan, termasuk dalam etika 

pergaulan bertetangga. 

e. Peranan Akhlak dalam Pembinaan Remaja 

Mempelajari akhlak dapat menjadi sarana bagi terbentuknya insan 

kamil, manusia yang sehat dan terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat 

berfungsi secara optimal dan dapat berhubungan dengan Allah dan dengan 

makhluk lainnya secara benar sesuai dengan ajaran akhlak dan selamat 

hidupnya di dunia dan akhirat. 

Perintah Allah ditujukan kepada perbuatan-perbuatan baik dan 

larangan berbuat jahat (akhlakul madzmumah). Orang yang bertakwa berarti 
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orang yang berakhlak mulia karena melaksanakan segala perintah agama dan 

meninggalkan segala larangan agama. Orang yang bertakwa yang beribadah 

dengan ikhlas mengantarkan kesucian dan membawa budi pekerti yang baik 

dan luhur.20 Oleh karena itu, ibadah disamping sebagai latihan spiritual juga 

merupakan latihan sikap dan meluruskan akhlak. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

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

akhlaq al-mahmudah/al karimah) dan akhlak tercela (al-akhlaq al-

madzmumah/ qabihah). Akhlak mulia adalah yang harus kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sedang akhlak yang tercela adalah akhlak yang harus 

kita jauhi jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhlak mahmudah adalah perbuatan terpuji menurut pandangan akal 

dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak Rasul, akhlak sahabat, 

dan akhlak orang-orang saleh, dan mereka seluruh aktivitasnya tidak pernah 

keluar dari akhlak mahmudah.  

Di antara ciri-ciri yang tergolong dalam akhlak mahmudah sebagai 

berikut: Al-Amanah (setia, jujur dan dapat dipercaya), Al-Sidq (benar dan 

jujur), Al-‘Adl (adil), Al-‘Afw (pemaaf), Al-‘Alifah (disenangi), Al-Wafa’ 

(menepati janji), Al-Ifafah (memelihara diri), Al-Haya’ (malu), Al-Syaja’ah 

(berani), Al-Quwwah (kuat), Al-Sabr (sabar), Al-Rahmah (kasih sayang), Al- 

Sakha’u (murah hati), At-Ta’awun (penolong/sifat suka tolong menolong), Al-

Ishlah (damai), Al-Ikha’ (persaudaraan), Al-Iqtisad (hemat), Silaturrahmi 

(menyambung persaudaraan), Ad-Dhiyafah (menghormati tamu), At- 

Tawadhu’ (merendah hati), Al-Ihsan (berbuat baik), Al-Khusyu’ (menundukkan 

diri), Al-Muru’ah (berbudi luhur/tinggi), An-Nadhafah (bersih), Ash-Shalihah 

                                                 
20 Syabuddin Gade, Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini,  h. 91 
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(cenderung kepada kebaikan), Al-Qana’ah (merasa cukup dengan apa yang 

ada), As-Sakinah (tenang dan tenteram), Al-Rifq (lemah lembut), Anisatun 

(bermuka manis), Al-Khair (Kebaikan, baik), Al-Hilm (menahan diri dari 

melakukan maksiat), Al-Tadarru’ (merendah diri kepada Allah), dan ‘Izzatun 

nafs (berjiwa kuat). 21 

Akhlak mahmudah adalah segala sesuatu yang mendatangkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat serta menyenangkan semua manusia. Karena 

akhlak mahmudah adalah sebagai tuntunan Nabi Saw. dan kemudian diikuti 

oleh para sahabat dan ulama saleh sepanjang masa hingga hari ini. Akhlak 

mahmudah memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Apabila 

tidak dibarengi akhlak mahmudah maka iman seseorang akan menjadi 

gersang.22 

Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk dan 

perbuatan yang keji tanpa mengenal halal dan haram, serta tidak 

berperikemanusiaan. Akhlak mazmumah ini adalah racun yang membunuh 

dan membinasakan manusia, menjauhkan mereka dengan Allah dan 

sebaliknya mendekatkan mereka dengan neraka.23 

Di antara sifat-sifat atau akhlak yang dapat digolongkan dengan akhlak 

mazmumah sebagai berikut: Ananiah (egois), Al-Baghyu (lacur), Al-Bukhl 

(kikir), Al-Buhtan (dusta), Al-Hamr (peminum khamar), Al-Khianat 

(pengkhianat), Al-Jubn (pengecut), Al-Fawahisy (dosa besar), Al-Ghazzab 

(pemarah), An-Namimah (adu domba), Al-Gasyyu (curang dan culas), Al-

Ghibah (mengumpat), Al-Hasad (dengki), Al-Istikbar (sombong), Al-Kufr 

                                                 
21 Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Musllim Berakhlak Mulia, 

(Rajawali Press: Jakarta, 2016), h. 33. 
 
22 Ahmad Mohd Salleh, Pendidikan Islam Dinamika Guru, h. 255. 
 
23 Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Musllim Berakhlak Mulia, h. 48. 
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(mengingkari nikmat), Al-Liwath (homo seks), Ar-Riya’ (ingin dipuji), As- 

Sumu’ah (ingin didengar kelebihannya), Ar- Riba (makan riba), As- Sikhriyyah 

(berolok-olok), As- Sirqah (mencuri), As- Syahwat (mengikuti hawa nafsu), Al-

Makru (penipuan), Al -Ifsad (berbuat kerusakan), Qatlun Nafs (bunuh diri), At-

Tabzir (boros), dan Al Ghina (merasa tidak perlu kepada orang lain).24 

Akhlak mazmumah ini dalam segala aktivitasnya, manusia lebih 

cenderung kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain karena 

lebih mengutamakan keinginan nafsu. Inilah yang menyebabkan manusia 

degradasi atau penurunan akhlak, serta akal pikiran meyimpang ke arah yang 

tidak beradab dan tidak manusiawi. 

Dilihat dari ruang lingkupnya akhlak Islam dibagi menjadi dua bagian 

yaitu akhlak terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan akhlak terhadap makhluq 

(ciptaan Allah).25 Akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi 

beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap 

makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta akhlak 

terhadap benda mati sekalipun.  

a. Akhlak manusia terhadap Allah Swt. 

Akhlak kepada Allah merupakan akhlak yang paling tinggi derajatnya. 

Sebab, akhlak kepada yang lainnya merupakan menjadi dasar akhlak kepada 

Allah terlebih dahulu. Tidak ada akhlak baik kepada yang lain tanpa terlebih 

dahulu akhlak baik kepada Allah swt. Di samping itu pula, akhlak merupakan 

perintah dan kewajiban yang ditentukan, dan manusia mesti mematuhi dan 

                                                 
24 Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Musllim Berakhlak Mulia,h. 49. 
 
25 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika 

Dalam Islam, (Debut Wahana Press: Yogyakarta, 2009), h. 22. 
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mengaplikasikannya. Dapat dikatakan, bahwa melaksanakan shalat fardu 

merupakan akhlak yang paling menentukan terhadap yang lainnya.26 

Akhlak kepada Allah adalah sikap dan tingkah laku yang wajib 

dilakukan terhadap-Nya, kapan dan Dimana saja manusia itu berada, sebab 

Allah swt. yang menciptakan segalanya termasuk manusia dengan segala 

kebutuhannya yang patut disembah dan diagungkan. Akhlak terhadap Allah 

swt. adalah keseluruhan tingkah laku, perkataan dan suara hati dalam 

menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, seperti dalam mentauhidkan-

Nya, berdzikir, berdoa, bersyukur atas nikmat-Nya, kepatuhan atas perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya serta totalitas beribadah kepada-Nya.27 

Sebagaimana fiman Allah swt. yang tercantum dalam al-Quran surah Ali 

Imran/3: 32, yang berbunyi: 

 

 
َ
ن

ْ
فِرِي

ٰ
ك

ْ
حِبُّ ال

ُ
 ي

َ
 لَ

َ
ه

ّٰ
 الل

َّ
اِن

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
اِن

َ
سُوْلَ ۚ ف  وَالرَّ

َ
ه

ّٰ
طِيْعُوا الل

َ
لْ ا

ُ
 ق

 
Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad),”Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, 
ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”28 

 Seseorang yang menaati Allah dan Rasul-Nya berarti sudah 

melaksanakan perintah. Jika seseorang itu berpaling, tidak mau melaksanakan 

perintah-Nya berarti seseorang itu dianggap kafir. Makna kafir disini, bisa jadi 

                                                 
26 Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 

2015), h, 215. 
 
27 Nurhayati, Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah dalam Islam, Jurnal 

Mudarrisuna, Vol. 4 No.2, 2014, h. 296. 
 
28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 54. 
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keluar dari Islam, dan bisa jadi kafir bermakna ingkar, keras kepala, keras hari 

untuk melaksanakan perintah. 29 

Semua perintah Allah yang wajibkan kepada hamba-Nya, perintah itu 

sudah pasti ada manfaat, hikmah dan tujuan dilaksanakan. Demikian pula 

halnya dengan apa-apa yang dilarang, sudah pasti ada manfaat, hikmah dan 

tujuannya. Menaati Allah dengan cara melakukan semua perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya merupakan akhlak yang tertinggi dan mulia. 

b. Akhlak manusia terhadap manusia 

Didalam al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan hubungan 

manusia dengan manusia lainnya, diantaranya: 

1) Akhlak terhadap Rasulullah saw.  

 Mencintai setulus hati dengan mengikuti semua sunnah beliau, 

bersholawat kepada beliau dan menjadikannya panutan dalam berakhlak. 

Serta mempelajari kisah hidup beliau dan meneladani sifat-sifat yang mulia 

dari Nabi Muhammad Saw. Dalam al-Quran kita diperintahkan untuk beriman 

kepada Allah dan beriman juga kepada Rasulullah, sebagaimana firman Allah 

swt.: 

 

 وَ 
ۗ
ا
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ا
ْٓ
ذِيْ

َّ
وْرِ ال

ُّ
هِ وَرَسُوْلِهٖ وَالن

ّٰ
وْا بِالل

ُ
مِن
ٰ
ا
َ
بِيْرٌ ف

َ
 خ

َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
 بِمَا ت

ُ
ه
ّٰ
 الل

Terjemahnya: 
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan kepada cahaya 
(Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan. (QS. At-Taghabun/64: 8)30 

 Ayat ini menjelaskan, bahwa setelah beriman kepada Allah mesti 

beriman juga kepada Rasulullah dan beriman juga kepada al-Quran yang telah 

                                                 
29 Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, h. 231. 
 
30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 556. 
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diturunkan kepadanya. Sebagai bentuk akhlak yang tertinggi kepada 

Rasulullah saw. adalah menghormati dan memuliakannya. 

2) Akhlak terhadap orangtua  

Orangtua atau ibu bapak adalah manusia yang sangat mendapat 

perhatian khusus dalam ajaran Islam. Orangtua walaupun berbeda agama atau 

keyakinan, tetapi tetap harus dihormati menurut perspektif Islam dan 

perintah untuk menghormati orangtua disebutkan dalam al-Quran, Allah swt. 

berfirman: 

 

مٰى 
ٰ
يَت
ْ
رْبٰى وَال

ُ
ق
ْ
بِذِى ال ا وَّ

ً
يْنِ اِحْسَان

َ
وَالِد

ْ
بِال ا وَّ ٔـً يْ

َ
وْا بِهٖ ش

ُ
ركِ

ْ
ش
ُ
 ت

َ
 وَلَّ

َ
ه
ّٰ
وا الل

ُ
بُد
ْ
۞ وَاع

 
ۙ
بِيْلِ بِ وَابْنِ السَّ

ْْۢ
جَن

ْ
احِبِ بِال بِ وَالصَّ

ُ
جُن

ْ
جَارِ ال

ْ
رْبٰى وَال

ُ
ق
ْ
جَارِ ذِى ال

ْ
مَسٰكِيْنِ وَال

ْ
وَال

مْ 
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 ا
ْ
ت

َ
ك
َ
  ۗوَمَا مَل

ۙ
وْرًا

ُ
ْ
َ
 ف

ا 
الَّ
َ
ت
ْ
 مُْ

َ
ان
َ
 يُحِبُّ مَنْ ك

َ
 لَّ
َ
ه
ّٰ
 الل

َّ
  اِن

Terjemahnya: 
Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua 
orangtua,karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 
dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu 
miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri. (QS. An-Nisa/4: 36)31 

Masih banyak lagi ayat al-Quran lainnya yang membahas tentang 

orangtua, seperti pada Surah Al Baqarah/3: 215, Surah Al-Isra’/17: 23-24 dan 

Surah Luqman/31: 14-15 ini menunjukkan bahwa sangat penting dan paling 

berhak untuk dihormati akan ibu bapak karena pengorbanan mereka begitu 

banyak, salah satu akhlak yang mesti kita lakukan ialah dengan menyayangi 

mereka, bertutur kata yang baik, lemah lembut, membantu mereka, tidak 

membuat susah dan membanggakan mereka. 

 

 

                                                 
31 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 84. 
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3) Akhlak terhadap guru 

 Menghormati guru, mengikuti nasehat baiknya, karena guru yang 

mengajar dan mendidik, juga menjadi pengganti orangtua di sekolah. Imam Al-

Ghazali mengatakan bahwa: “Tidak layak bagi seorang murid berlaku 

sombong terhadap gurunya, dan sebaliknya harus ada hubungan yang baik 

antara guru dan murid. Ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan rasa rendah 

diri”. 32 Sehingga seorang murid harus taat kepada guru seperti taatnya kepada 

orangtua. 

4) Akhlak terhadap diri sendiri.  

 Cakupan akhlak terhadap diri sendiri ialah semua yang berkaitan 

dengan persoalan yang melekat pada diri sendiri, semua aktivitas, baik secara 

rohaniah maupun secara jasadiyah. Seperti memelihara nama baik diri, 

menjaga kesucian diri seperti berpakaian yang pantas, menutup aurat, 

menghiasi diri dengan sikap yang baik, jujur, amanah pemaaf dan sifat-sifat 

baik lainnya dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk diri sendiri. 

Dalam QS. Al-Mudatstsir/75: 1-5, Allah berfiman: 

 

 
ْۖ
جُرْ

ْ
اه
َ
جْزَ ف  وَالرُّ

ْۖ
رْ هِّ

َ
ط
َ
 ف
َ
 وَثِيَابَك

ْۖ
رْ بِّ
َ
ك
َ
 ف
َ
ك  وَرَبَّ

ْۖ
ذِرْ

ْ
ن
َ
ا
َ
مْ ف

ُ
 ق
ۙ
رُ
ِّ
ث
َّ
مُد

ْ
هَا ال يُّ

َ
ا
ْٓ
 يٰ

Terjemahnya: 
Wahai orang yang berkemul (berselimut)! Bangunlah, lalu berilah 
peringatan! Dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, 
dan tinggalkanlah segala (perbuatan keji).33 

 

Jika seseorang melaksanakan sholat, maka ia dituntut untuk 

membersihkan atau mensucikan dirinya yang disebut dengan berwudhu. 

                                                 
32 Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Musllim Berakhlak Mulia,h. 

194. 
 
33 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 575 
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Dengan cara inilah, seseorang itu berakhlak kepada dirinya sendiri dan juga 

berakhlak kepada Tuhannya. 

5) Akhlak terhadap masyarakat 

Akhlak baik terhadap masyarakat lingkungan, akhlak bertetangga, 

menjadi penting dalam pandangan Islam. Saling membantu dan saling tolong-

menolong, menciptakan hidup berorganisasi, hidup berjamaah, keharmonisan 

dan keamanan menjadi penting dalam mencapai masyarakat madani. Itu 

sebabnya, Nabi Muhammad saw. menganjurkan kehidupan sesama muslim itu 

laksana kehidupan bersaudara dalam al-Quran pun disebutkan bahwa kaum 

muslimin itu adalah bersaudara.34 Sebab demikian manusia membutuhkan 

pertolongan dari orang lain, maka perlunya kerja sama, saling menolong, dan 

saling menghormati satu sama lain.35 

c. Akhlak Manusia Terhadap Alam 

Alam adalah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, baik tumbuh-

tumbuhan, hewan serta apa yang dikandungnya. Manusia sebagai khalifah di 

bumi sepatutnya berakhlak terhadap alam dalam menjaga kelestarian dari 

kerusakan-kerusakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. 

Jangan sampai manusia merusak lingkungan dan alam sekitar karena akan 

berdampak kembali ke manusia seperti tanah longsor akibat penggundulan 

hutan, banjir karena membuang sampah ke sungai dan sebagainya.36 

Dalam hal ini, ruang lingkup pendidikan akhlak menjadi perhatian 

khusus agar seorang manusia tahu keberadaannya bahwa manusia tidak 

hanya bersikap baik atau berperilaku baik terhadap Allah dan manusia 

                                                 
34 Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, h. 273. 
 
35 Nurhayati, Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah dalam Islam, h. 299. 
 
36 Nurhayati, Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah dalam Islam, h. 300. 
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lainnya, tetapi manusia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap 

makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Sehingga seluruh ciptaan Allah terjaga dengan baik dan manusia pun bisa 

hidup lebih damai jika saling memahami fitrahnya masing-masing sebagai 

manusia yang seutuhnya. 

5. Metode Pendidikan Akhlak 

Dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dibutuhkan adanya metode 

yang tepat, guna mengantar tercapainya tujuan pendidikan akhlak yang dicita-

citakan. Adapun metode pendidikan akhlak yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode Keteladanan (Uswah al-Hasanah) 

Melalui keteladanan para orangtua, pendidik atau da’i dapat memberi 

contoh atau teladan bagaimana cara berbicara, bersikap, beribadah dan 

sebagainya. Maka anak atau peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan 

meyakini cara sebenarnya sehingga dapat melaksanakannya dengan lebih baik 

dan lebih mudah.  

Ahmad Tafsir menyebutkan bahwa secara psikologis ternyata manusia 

memang memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya, ini adalah sifat 

pembawaan manusia. Peneladanan itu ada dua yaitu sengaja dan tidak sengaja. 

Keteladanan yang disengaja ialah seperti memberikan contoh membaca yang 

baik, mengerjakan sholat yang benar dan sebagainya. Sedangkan keteladanan 

yang tidak disengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat 

keikhlasan dan sebagainya. 

Metode ini cocok jika digunakan pada peserta didik terutama pada 

anak-anak dan juga remaja, sehingga ia dapat meniru perilaku dan tingkah 

laku yang ditiru (pendidik). Oleh karena itu, pendidik sebagai orang yang 
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ditiru harus dapat menjadi uswah hasanah (suri teladan) bagi peserta 

didiknya. Karena anak dan remaja mudah meniru perilaku orang lain tanpa 

memilih mana perbuatan yang baik dan buruk.  

b. Metode Pembiasaan 

Salah satu pendekatan pendidikan supaya terbentuk akhlak karimah 

terhadap anak dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik, karena 

menurut Miqdad Yaljan pembiasaan berperan sebagai efek latihan yang terus 

menerus, peserta didik akan terus terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai 

akhlak. 

Dalam pendidikan, metode ini dapat dilakukan dengan cara pendidik 

membiasakan peserta didik untuk hidup bersih, rukun, tolong menolong, 

berkata sopan, jujur, menghormati orang lain dan lain-lain.  

c. Metode Ceramah 

Metode ceramah salah satu pendekatan yang ampuh dipakai oleh 

orangtua maupun guru dalam membentuk akhlak karimah terhadap anak. 

Maksud dari metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau penyampaian 

informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh pendidik 

terhadap peserta didiknya. 

Metode ini banyak sekali dipakai karena metode ini mudah 

dilaksanakan. Nabi Muhammad saw. dalam memberikan pelajaran terhadap 

umatnya banyak menggunakan metode ceramah, disamping metode-metode 

yang lain. Metode ceramah dapat membentuk akhlak mulia dan membina 

rohani. 

d. Metode Pemberian Hadiah (Reward) dan Hukuman (Punishment) 

Metode pemberian hadiah (reward) salah satu pendekatan sempurna 

bagi seorang ayah, ibu atau guru dalam pembentukan akhlak mulia. Misalnya, 
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orangtua atau guru akan menjanjikan memberikan hadiah kepada anak 

apabila dia berbuat baik, tidak nakal, memperbanyak kebajikan, rajin shalat 

setiap harinya dan lain sebagainya. Hadiah yang diberikan menurut 

pandangan ahli pendidikan tidak mesti berupa material.  

Sementara hukuman (punishment) sebagai pendekatan pembentukan 

akhlak mulai akan diberikan efek jera kepada anak atau peserta didik sehingga 

dengan hukuman yang diberikan anak selalu diingat dan tidak mengulanginya 

lagi kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Islam memberi arahan dalam 

memberi hukum kepada anak atau peserta didik hendaknya memperhatikan 

hal-hal berikut: 

(1) Jangan menghukum ketika marah, karena ketika marah akan lebih 

bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaitan. 

(2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang 

dihukum. 

(3) Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat, misalnya dengan 

menghina dan mencaci maki di depan umum. 

(4) Jangan menyakiti secara fisik. 

(5) Bertujuan merubah perilaku yang kurang baik atau tidak baik.37 

Sehingga ketika memperhatikan hal-hal tersebut hukuman yang 

diberikan kepada seorang anak akan lebih efektif, sebab tanpa memperhatikan 

hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi seorang anak yang mana 

akan mempunyai kesadaran diri yang rendah atas kesalahan yang dilakukan, 

tetapi menghasilkan dendam kepada orangtua maupun pendidik yang 

memberi hukuman.  

                                                 
37 Syabuddin Gade, Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini,  h. 94. 
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B. Konsep Remaja  

1. Pengertian Remaja 

Istilah remaja dalam Bahasa Inggris dinyatakan dengan “adolescence”. 

Istilah ini berasal dari bahasa latin “adolescere” yang berarti tumbuh kearah 

kematangan.38 Apabila diartikan dalam konteks yang lebih luas, menurut 

Piaget akan mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. 39 

Adapun menurut Hurlock, masa remaja diartikan sebagai suatu masa 

transisi atau peralihan, yaitu periode di mana individu secara fisik maupun 

psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.40 

Masa remaja merupakan pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 

tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun awal dua puluhan tahun. 

Masa remaja meliputi usia antara 13 hingga 20 tahun. Masa remaja dibagi 

menjadi dua yaitu masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa 

remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 20 tahun). Masa remaja awal dan akhir 

berbeda karena pada masa remaja akhir, individu telah mencapi transisi 

perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.41  

Lazimnya, masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual 

menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. 

Namun penelitian tentang perubahan perilaku, sikap, dan nilai-nilai sepanjang 

masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih 

                                                 
38 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (PT Remaja Grafindo Persada: Jakarta, 

2002), h. 8. 
 
39 Hurlock, Elizabeth B, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Ruang 

Kehidupan. (Ahli Bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo), (Erlangga: Jakarta, 1997), h. 206. 
 
40 Miftahul Jannah, Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, Jurnal 

Psikoislamedia, Vol. 2, No.1, April 2016.  
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493/1091 h, 245. 
 

41 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 220. 
 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1493/1091
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cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga 

menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan nilai-nilai pada awal masa remaja 

berbeda dengan pada akhir masa remaja.  

Dalam ilmu psikologi, menurut Stanely Hall menuturkan bahwa masa 

remaja merupakan fase sulit diatur, keras dan kasar, diiringi krisis kejiwaan, 

dengan perasaan berat, frustasi, perang batin, resah, banyak masalah, dan sulit 

menurut yang mendominasi emosi.  

Adapun menurut hasil penelitian di Chicago oleh Mihalyi dan Reed 

Larson, menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit 

untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara 

orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan 

mood yang drastis pada remaja ini seringkali dikarenakan oleh beban 

pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah ataupun kegiatan sehari-hari di rumah. 

Meski demikian, mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal 

tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis.42 

Sedangkan dalam Islam, masa remaja berarti masa akil balig. Keadaan 

fisik, kognitif (pemikiran) dan psikososial (emosi dan kepribadian) remaja 

berbeda dengan keadaan pada tahap perkembangan lain. Karena sudah balig, 

mereka menanggung kewajiban beribadah wajib. Kewajiban menunaikan 

ibadah wajib ini ditunjang oleh perubahan raga yang makin menguat dan 

membesar, sekresi hormon baru, dan perubahan taraf berfikir mereka. Namun 

kematangan organ internal tubuh mereka tidak serta merta membuat mereka 

lebih matang perasaan dan pemikirannya.43 

                                                 
42 Layyin Mahfiana, dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, (STAIN Ponorogo Press: 

Ponorogo, 2009), h. 21. 
 
43 Layyin Mahfiana, dkk, Remaja dan Kesehatan Reproduksi, h. 13. 
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Terkait hal tersebut, Abdurrahman al-Aisawi dalam buku Khalid 

Ahmad, dijelaskan bahwa remaja adalah fase transformasi dari kanak-kanak 

menuju dewasa, dimana setiap fase tersebut akan melewati fase ketegangan 

dan keresahan.44 Abdurrahman al-Aisawi juga membagi macam-macam fase 

remaja, yaitu: 

a. Masa remaja yang lurus, jauh dari berbagai problem dan kerumitan. 

b. Masa remaja penarikan diri, membuat seseorang lebih senang menyendiri. 

c. Masa remaja yang bersifat melawan.45 

Selanjutnya, Al-Aisawi menjelaskan dalam buku “Kebohongan tentang 

Remaja Sulit Diatur” bahwa tidak sedikit diantara remaja yang berperilaku 

lurus. Penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan, remaja tidak musti 

sebagai masa sulit diatur dan penuh tekanan. Penelitian menunjukan bahwa 

presentase remaja yang mengalami guncangan itu pun bukan dari akibat fase 

remaja itu sendiri melainkan berasal dari masalah broken home atau tidak 

bahagia. 46 

Menurut Samuel Macarius pada tahun 1957, melakukan sebuah 

penelitian untuk mengetahui kondisi remaja Mesir pada mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Universitas Ain Syam. Hasilnya menunjukkan bahwa fase remaja itu 

beragam, diantaranya: Pertama, remaja yang tenang dan relatif tidak punya 

gejolak, lebih cenderung damai dan seimbang. Mereka jauh dari sikap kasar, 

tegang, serta lebih menurut pada orang tua, keluarga dan masyarakat. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya interaksi yang ramah dalam keluarga dan 

                                                 
44 Khalid Ahmad Asy-Syantut, Mendidik Anak Laki-Laki: Bagaimana Menyiapkan 

Generasi Islam yang Unggul, (Aqwam: Solo, 2019), h. 24. 
 
45 Abdurrahman Al-Aisawi, Sikulujiyyatul Murahiq Al-Muslim Al-Mu’ashir, (Darul 

Watsaiq: Kuwait, 1987), 14. 
 
46 Abdurrahman Al-Aisawi, Sikulujiyyatul Murahiq Al-Muslim Al-Mu’ashir, 14. 
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senantiasa taat beragama dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang 

bermanfaat seperti olahraga dan aktivitas sosial. Kedua, remaja yang bersifat 

memusuhi dan melawan, hal tersebut disebabkan pendidikan keluarga yang 

terlalu menekan, interaksi yang tidak baik, dan kesalahan orangtua dalam 

mendidik. Dan yang ketiga, remaja yang menyimpang, disebabkan oleh tidak 

adanya pengawasan keluarga dan tidak memenuhi keinginan serta 

kebutuhan-kebutuhannya pada masa perkembangan.47  

Dalam Islam usia remaja remaja adalah usia yang paling dibanggakan, 

bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan 

biologis remaja saja, namun yang lebih penting mempersiapkan remaja 

menjadi generasi yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, 

iman, dan pengetahuan.   

Melihat hasil penelitian yang di atas, dapat diartikan bahwa peran 

keluarga terutama orangtua sangat berpengaruh terhadap fase remaja 

seseorang. Sebab dengan adanya interaksi yang baik dengan keluarga serta 

lingkungan yang juga positif mampu membawa remaja kepada fitrahnya 

sebagai manusia yang taat pada agama dan menjadi pribadi yang baik jauh dari 

kata krisis kejiwaan dan frustasi. 

2. Ciri-Ciri Remaja 

Remaja seseungguhnya telah memiliki kemampuan berpikir yang luar 

biasa, setara dengan orang dewasa. Menurut Strauch, mendapatkan adanya 

hubungan antara neuron-neuron dalam otak remaja yang aktif akibat adanya 

perkembangan yang cepat sehingga mempengaruhi sisi emosi dan 

                                                 
47 Khalid Ahmad Asy-Syantut, Mendidik Anak Laki-Laki: Bagaimana Menyiapkan 

Generasi Islam yang Unggul, (Aqwam: Solo, 2019), h. 45. 
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kemampuan mentalnya. Perkembangan fisik remaja yang masih terus berjalan 

pun mempengaruhi perilaku mereka sehingga mereka kerap tampil ceroboh.48 

Adapun berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri 

tersebut adalah:  

a. Masa Remaja Sebagai Periode yang Penting 

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka 

panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai 

dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. 

Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta 

perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.  

b. Masa Remaja Sebagai Periode Peralihan  

Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang 

dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk 

bertindak sesuai dengan umumnya. Kalau remaja berusaha berperilaku 

sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar 

ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di 

lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena 

status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda 

dan menentukan pola perilaku, nilai, sifat yang paling sesuai bagi dirinya.49 

c. Masa Remaja Sebagai Periode Perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja 

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika 

perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap 

                                                 
48 Maryam B. Gainau, Perkembangan Remaja dan Problematikanya, h.14. 
 
49 Maryam B. Gainau, Perkembangan Remaja dan Problematikanya, h.15. 
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dan perilaku juga menurun. Sebagian besar remaja bersikap ambivalen dan 

menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan 

akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi 

tanggung jawab tersebut. 

d. Masa Remaja Sebagai Usia Bermasalah 

Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, 

namun masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik 

oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk 

mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak 

remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai 

dengan harapan mereka. Sehingga menyebabkan terjadinya gangguan tingkah 

laku seperti depresi, stres, anoreksia dan juga ketergantungan pada minuman 

keras dan obat-obatan terlarang.50 

e. Masa Remaja Sebagai Masa Mencari Identitas 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap 

kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat 

laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan 

menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. 51 

Identitas diri yang dicari remaja berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya, 

apa peranannya di masyarakat, dapat apakah ia seorang anak atau seorang 

dewasa.  

f. Masa Remaja Sebagai Usia Yang Menimbulkan Ketakutan 

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya 

sendiri atau “semau gue”, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung 

                                                 
50 Rinda Fauzian, Pengantar Psikologi Perkembangan, (CV Jejak: Sukabumi, 2020), 

h.167. 
 
51 Maryam B. Gainau, Perkembangan Remaja dan Problematikanya, h.15. 
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berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing 

dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap 

tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. 

g. Masa Remaja Sebagai Masa Yang Tidak Realistik 

Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata 

berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana 

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan 

dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi 

dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan 

meningginya emosi yang merupakan ciri awal dari awal masa remaja. Remaja 

akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia 

tidak berhasil mencapai tujuan yang telah diterapkannya sendiri. 

h. Masa Remaja Sebagai Ambang Masa Dewasa 

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi 

gelisah untuk meninggalkan karakter belasan tahun dan untuk memberikan 

kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa.52  

Selanjutnya dilengkapi pula oleh Gunarsa dan Mappiare, dalam 

menjelaskan ciri-ciri remaja sebagai berikut: 

a. Masa Remaja Awal.  

Biasanya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, dengan ciri-ciri: 

1) Tidak stabil keadaannya, lebih emosional 

2) Mempunyai banyak masalah 

3) Masa yang kritis 

4) Mulai tertarik pada lawan jenis 

5) Munculnya rasa kurang percaya diri 

                                                 
52 Hurlock, E.B., Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Erlangga: Jakarta, 1993), h. 221.  
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6) Suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal, dan suka 

menyendiri 

b. Masa Remaja Pertengahan.  

Biasanya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, dengan ciri-ciri: 

1) Sangat membutuhkan teman 

2) Cenderung bersifat narsistik/kecintaan pada diri sendiri 

3) Berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan, karena 

pertentangan yang terjadi dalam diri 

4) Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya 

5) Keinginan menjelajahi kealam sekitar yang lebih luas 

c. Masa Remaja Akhir, ditandai dengan ciri-ciri: 

1) Aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil 

2) Meningkatnya berfikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah 

baik 

3) Lebih matang dalam cara menghadapi masalah 

4) Ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan 

5) Sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi 

6) Lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan.53 

Beberapa penjelasan mengenai ciri-ciri remaja di atas, bahwa masa 

remaja perkembangannya begitu cepat baik dari segi psikis maupun fisik. 

Setiap fase yang dilewati memiliki pengalaman dengan ciri khasnya masing-

masing, mulai dari munculnya rasa gelisah, kebingungan, dan juga konflik pada 

diri sendiri. Namun, di sisi lain ketika masa remaja seorang anak diarahkan 

                                                 
53 Khamim Zarkasih Putro, Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja, 

Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 29.  
https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/201703  

https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/201703
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dan dibimbing dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, mereka akan lewati 

masa tersebut dengan rasa tenang dan damai. 

Sedangkan menurut Livinger, ada beberapa tahap-tahap 

perkembangan remaja dalam hubungan antar remaja, yakni: 
a. Mereka lebih sering berhubungan dalam periode waktu yang agak lama. 
b. Mereka mengupayakan pendekatan bila berpisah dan merasa ada 

peningkatan hubungan bila bertemu kembali. 
c. Mereka terbuka satu sama lain tentang perasaan yang mereka rahasiakan 

dan secara fisik menunjukkan keakraban. 
d. Mereka menjadi lebih terbiasa dan sling berbagi perasaan suka dan duka. 
e. Mereka meningkatkan kemampuan masing-masing dalam merencanakan 

dan mengantisipasi kenyataan kehidupan dalam masyarakat nanti. 
f. Mereka menyinkronkan tujuan dan perilakunya dan mengembangkan pola 

interaksi yang cenderung tetap. 
g. Mereka sedikit demi sedikit mulai merasakan bahwa interes mereka 

masing-masing merupakan ikatan yang tak dapat dipisahkan demi 
kebaikan hubungan mereka. 

h. Mempercayai, dan mencintai, demi kepentingan bersama. 
i. Mereka melihat hubungan tersebut sebagai yang tak tergeser, atau setidak-

tidaknya sebagai sesuatu yang unik. 
j. Mereka semakin akrab satu sama lain sebagai sejoli dan bukan sebagai 

individu.54 

Remaja sebagai individu sedang dalam proses berkembang kearah 

kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja 

memerlukan bimbingan karena mereka kurang memiliki pemahaman atau 

wawasan tentang diri dan lingkungannya, juga pengalaman dalam 

menentukan arah lingkungannya.  Proses perkembangan individu tidak selalu 

berlangsung secara mulus karena banyak faktor yang menghambat 

perkembangan remaja seperti hambatan psikis dan fisik remaja serta 

pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3. Perkembangan Remaja 

Remaja adalah usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam 

masyarakat dewasa, bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih 

                                                 
54 Maryam B. Gainau, Perkembangan Remaja dan Problematikanya, (PT Kanisius: 

Yogyakarta, 2015), h.17.  
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tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarat 

dewasa ini banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. 

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek 

intelektual. Transformasi intelektual cara berpikir remaja ini memungkinkan 

mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya kedalam masyarakat 

dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua 

periode perkembangan.55 

Adapun perkembangan pada remaja yang meliputi beberapa aspek, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Perkembangan Fisik 

Terjadinya perubahan yang sangat cepat pada masa pubertas, baik itu 

perubahan pada proporsi tubuh maupun perkembangan ciri-ciri seks 

sekunder, individu yang berada pada fase remaja secara biologis, mulai 

menunjukkan tanda-tanda sebagai orang dewasa. Itulah sebabnya dikatakan 

bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi orang 

dewasa.  

b. Perkembangan Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah perilaku yang akan muncul karena dorongan 

seksual. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam mulai dari rasa tertarik 

pada lawan jenis, bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, sampai 

berhubungan seksual. Perkembangan perilaku seks merupakan konsekuensi 

logis dari perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Masalah akan 

timbul jika para remaja tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya 

sehingga perilaku yang terjadi tidak sesuai dengan norma. Pencegahan 

                                                 
55 M. Shoffa Saifillah Al-Faruq dan Sukatin, Psikologi Perkembangan, (CV Budi Utama: 

Yogyakarta, 2020), h. 170. 
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terjadinya masalah dapat dilakukan dengan pendidikan seks, termasuk di 

dalamnya pendidikan kesehatan reproduksi.56 

c. Perkembangan Intelektual 

Remaja merupakan suatu periode kehidupan dimana kapasitas untuk 

memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai 

puncaknya. Disamping itu, masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran 

saraf prontal lobe. Prontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat 

tinggi. Perkembangan prontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan 

penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran 

sosial yang baru.57 Kemudian, dalam kekuatan baru dalam penalaran yang 

dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan 

melakukan perdebatan.  

Karakter perkembangan intelektual remaja digambarkan oleh Keating, 

sebagai berikut: 

1) Kemampuan intelektual remaja telah sampai pada fase operasi formal 

sebagaimana konsep Piaget. Berlainan dengan cara berpikir anak-anak 

yang tekanannya kepada kesadaran sendiri di sini dan sekarang, cara 

berpikir remaja berkaitan erat dengan dunia kemungkinan (world of 

possibilities). 

2) Melalui kemampuannya untuk menguji hipotesis, muncul kemampuan 

nalar secara ilmiah. 

                                                 
56 Rinda Fauzian, Pengantar Psikologi Perkembangan, h. 169. 
 
57 Gatot Marwoko, Psikologi Perkembangan Masa Remaja, STAI Ihyaul Ulum Gresik, 

Prodi Pendidikan Agama Islam, 2014, h. 67. 
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/download/3401/2422/ 

 



52 

 

 

 

3) Mampu memikirkan masa depan dan membuat perencanaan dan 

mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. 

4) Mampu menyadari aktivitas kognitifnya dan mekanisme yang 

membuat proses kognitif tersebut efisien atau tidak efisien. 

5) Cakrawala berpikirnya semakin luas. 58 

d. Perkembangan Emosi 

Perkembangan emosi individu dipengaruhi oleh kematangan dan 

proses belajar. Melalui kematangan berbagai jenis perasaan atau emosi yang 

semula bersifat potensial menjadi aktual. Dan melalui proses belajar, individu 

dapat menghayati berbagai perasaan, bagaimana mengekspresikan, serta 

mengendalikan perasaan-perasaan tersebut. Masa remaja merupakan masa 

dimana terjadi kematangan pada berbagai aspek, termasuk emosionalitas. 

Intensifnya proses belajar yang dilakukan pada masa tersebut tentunya juga 

mempengaruhi perkembangan emosi mereka. 

Adapun karakteristik emosionalitas remaja adalah sebagai berikut: 

1) Secara umum karakteristik emosionalitas remaja, khususnya remaja 

awal berada diantara emosionalitas anak-anak dan emosionalitas 

orang dewasa. 

2) Masa remaja sering dianggap sebagai periode badai dan tekanan. 

Dikatakan demikian karena pada masa remaja kebanyakan individu 

mengalami ketegangan emosi akibat adanya perubahan-perubahan 

yang cepat pada dirinya. 

3) Berkembang beberapa jenis emosi seperti: simpati, cinta, rindu, dan 

bahagia mencintai dan dicintai lawan jenisnya. 59 

                                                 
58 Syamsu Yusuf, L.N, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 2004), h. 195-196. 
 
59 Rinda Fauzian, Pengantar Psikologi Perkembangan, h. 171. 
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4. Tugas Perkembangan Remaja 

Masa remaja merupakan episode kehidupan yang penting dalam siklus 

perkembangan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan 

kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan 

sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan 

pada usianya dengan baik. 

Menurut Karl C. Garrison, mengemukakan bahwa tugas-tugas 

perkembangan masa remaja adalah sebagai berikut: 

a. Menerima keadaan jasmani. Pada fase ini, remaja terkadang 

membandingkan dirinya dengan teman sebayanya atau orang-orang 

disekitarnya. Sehingga membuat mereka cemas bila kondisinya tidak 

seperti temannya. Dengan demikian remaja harus mampu menerima 

kondisi atau keadaan jasmaninya serta memanfaatkannya seoptimal 

mungkin. 

b. Memperoleh hubungan baru dan lebih nyaman dengan teman sebaya 

antara dua jenis kelamin. Remaja diharapkan bisa mencari dan 

mendapatkan teman baru berlainan jenis dan pada dasarnya remaja ingin 

mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya atau lawan jenis 

ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai.  

c. Menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Remaja laki-

laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan 

sedangkan wanita harus bersifat feminisme, memikirkan pekerjaan yang 

berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. 

d. Memperoleh kebebasan emosional dari orangtua dan orang dewasa 

lainnya. Apabila tidak memiliki kebebasan emosinal, mereka menemui 
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berbagai kesulitan, tidak bisa membuat keputusan sendiri dan 

bertanggungjawab atas pilihan yang ditempuhnya. 

e. Memperoleh kesanggupan berdiri sendiri yang terkait masalah ekonomi. 

Kesanggupan disini mencakup dua tugas yakni mencari sumber keuangan 

atau pemasukan dan pengelolaan keuangan.  

f. Memperoleh nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan 

masalah yang berkaitan tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya, dan 

orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik sendiri bagi remaja. 60 

Selanjutnya tugas perkembangan remaja menurut William W. 

Wattenberg yakni mampu mengontrol diri sendiri seperti orang dewasa. 

Remaja diharapkan mampu mengontrol segala perbuatannya. Dan juga remaja 

harus memiliki citra diri yang nyata, yakni mampu mengukur kelebihan dan 

kekurangannya serta dapat menerima, memelihara dan memanfaatkannya 

semaksimal mungkin, dan mampu menilai apa saja yang disenangi dan tidak 

disenangi oleh teman-teman sebayanya. 

Sedangkan menurut William Kay, juga mengemukakan tugas-tugas 

perkembangan remaja itu ialah sebagai berikut: 

a. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. 

b. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang 

mempunyai otoritas. 

c. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar 

bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual 

maupun kelompok. 

d. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. 

                                                 
60 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 110. 
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e. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuannya sendiri. 

f. Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar 

skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. 

g. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) 

kekanak-kanakan. 61 

Melihat tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan 

relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas 

tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan 

pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan 

kondisinya.62 

Adapun tujuan tugas dalam perkembangan remaja menurut Hurlock, 

pada buku Istianah A. Rahman menyatakan bahwa tujuan perkembangan 

remaja itu ada tiga yakni: pertama, sebagai petunjuk bagi individu untuk 

mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia 

tertentu. Kedua, dalam memberi motivasi kepada setiap individu untuk 

melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia 

tertentu sepanjang kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, menunjukkan 

kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa 

saja yang diharapkan dari mereka kalau sampai pada tingkat perkembangan 

berikutnya.63 

                                                 
61 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, h. 238. 
 
62 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, (Alauddin University Press: 

Makassar, 2014), h. 108. 
 
63 Istianah A. Rahman, Psikologi Remaja, (Alauddin University Press: Makassar, 2014), 

h. 77. 
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Dengan adanya tujuan perkembangan remaja semakin menambah 

kepercayaan dalam diri mereka dan mampu mengontrol kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki anak remaja, agar ketika mereka menghadapi suatu 

kondisi bisa lebih sigap dan juga mengontrol segala perbuatannya. 

Di sisi lain, menurut Muhammad Al Mighwar disamping pelaksanaan 

tugas-tugas perkembangan remaja, ada beberapa poin yang berkaitan erat 

dengannya antara lain:64 

a. Pentingnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan yang 

meliputi: kematangan fisik, tekanan-tekanan, nilai-nilai dan kemauan-

kemauan pribadi seseorang. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 

perkembangan, diantaranya: 

1) Pertumbuhan fisik remaja 

2) Perkembangan psikis remaja 

3) Kedudukan/urutan anak dalam remaja 

4) Kesempatan bagi remaja untuk mempelajari tugas-tugas 

perkembangan 

5) Motivasi pada seseorang 

6) Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan masa 

sebelumnya. 

c. Beberapa variasi dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan, dapat 

meliputi: 

1) Variasi yang berkenaan dengan tugas perkembangan itu sendiri 

2) Variasi yang berkenaan dengan individu pelaksanaan itu sendiri 

                                                 
64 Muhammad Al Mighwar, Psikologi Remaja: Petunjuk bagi Guru dan Orang Tua, 

(Pustaka Setia: Bandung, 2006), h. 89. 
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3) Variasi yang terjadi dan bersangkutan dengan rentangan periode 

kehidupan remaja 

4) Variasi yang bersangkutan dengan situasi dan kondisi sesaat yang 

terjadi.  

 

C. Era Society 5.0 

1. Pengertian Era Society 5.0 

Society 5.0 dapat diartikan sebagai komunitas modern yang berpusat 

pada manusia, di mana terjadi perimbangan antara perkembangan ekonomi 

dengan pemecahan masalah-masalah sosial, melalui integrasi antara dunia 

fisik dan ruang siber atau dunia maya.65 

Era society 5.0 diperkenalkan pertama kali oleh Jepang tahun 2019 

sebagai gejolak disrupsi akibat revolusi 4.0. Era society 5.0 secara garis besar 

mengarahkan kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk memudahkan 

kegiatan manusia.66 Konsep society 5.0 merupakan penyempurnaan dari 

generasi-generasi sebelumnya, yaitu era 1.0 manusia masih di era berburu dan 

mengenal tulisan, era 2.0 manusia mulai mengenal bercocok tanam, di era 3.0 

manusia mulai mengenal industri dan menggunakan mesin untuk aktivitas 

sehari-hari. Dan era 4.0 manusia mulai mengenal teknologi komputer hingga 

internet dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, selanjutnya era 

society 5.0 dibuat Jepang dengan konsep “Harus memanusiakan manusia 

dengan teknologi”. Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak terlalu ada 

                                                 
65 Hani Rafiqo dan Richardus Eko I,Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0, (Penerbit 

ANDI: Yogyakarta, 2021), h.27. 
 
66 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang, (Insan 

Cendekia: Sumatra Barat, 2021), h. 1. 
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perbedaan jauh. Era society 5.0 lebih mengarahkan untuk menggunakan dan 

memaksimalkan penggunaan teknologi era revolusi industri 4.0.67 

Praktik dari evolusi industri 4.0 yaitu manusia mengumpulkan 

informasi melalui jaringan informasi lalu dianalisa oleh manusia sedangkan 

pada era society 5.0 praktiknya adalah masyarakat, benda, sistem, dan lainnya 

dihubungkan secara virtual dan dicerna oleh Artifical Intelegence (AI) sehingga 

hasil yang diperoleh manjadi optimal yang mampu melampaui kemampuan 

manusia kemudian diberikan kembali keruang nyata.68  

Masyarakat era society 5.0 diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan serta tantangan dengan memanfaatkan kemajuan yang terlahir 

pada era 5.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), 

Artifical Intelegence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), 

dan robot untuk membantu kehidupan manusia.69 Berbeda dengan revolusi 

industry 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja, namun dengan teknologi 

era society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan 

kesenjangan sosial, usia,jenis kelamin, bahasa dan menyediakan produk serta 

layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan 

kebutuhan banyak orang.  

Adapun penjelasan mengenai teknologi yang berkembang pada era 

society 5.0, adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                 
67 Aris Ariyanto, dkk , Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang, h. 4. 
 
68 Subhan Adi Santoso dan Maksin, Studi Islam Era Society 5.0, (Insan Cendekia: 

Sumatra Barat, 2019), h.37. 
 
69 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM di Tengah Gelombang, h. 9. 
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a. Internet of Things (IoT) 

Internet of Things adalah konsep yang menghubungkan semua 

perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat tersebut berkomunikasi 

satu sama lain melalui internet. Perangkat yang saling terhubung untuk 

mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan membuat tindakan untuk 

membantu seseorang dengan tugas tertentu, atau belajar dari suatu proses. 

Ada 3 komponen penting dalam perangkat IoT, yaitu: 

1) Sensor-sensor merupakan perangkat yang sangat canggih dimana alat 

ini bisa mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti 

sensor gerak, suhu, udara, panas dan lainnya. 

2) Konektivitas-konektivitas berfungsi sebagai penghubung dan 

pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things (IoT).  

3) Perangkat yang berukuran kecil dapat mendukung dan meningkatkan 

ketetapan, stabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. 

Penggunaan IoT banyak ditemui dalam aktivitas sehari-hari, contohnya 

banyak transportasi online, e-commerce, pemesanan tiket secara online, live 

streaming, e-learning, dan lain-lain bahkan sampai alat-alat untuk membantu 

di bidang tertentu seperti remote temperture sensore, GPS tracking, dan lain 

sebagainya yang menggunakan internet atau jaringan sebagai media untuk 

melakukannya.70 

b. Artificial Intelligence (AI) 

Kecerdasan buatan kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan kita. Berbagai teknologi terintegrasi dengan kecerdasan buatan 

(AI) yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, 

menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. 

                                                 
70 Hani Rafiqo dan Richardus Eko I, Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0. h. 64. 
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Sebagian besar contoh AI ialah mulai dari komputer yang bermain catur 

hingga mobil yang bisa berjalan sendiri, sangat mengandalkan pembelajaran 

mendalam dan pemrosesan bahasa alamiah. Dengan menggunakan teknologi 

ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan 

memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. 71 

c. Robot 

Robot merupakan salah satu bagian dari bidang Artificial Intelligence 

(AI), teknik, dan psikologi. Teknologi inilah yang menghasilkan robot. Robot 

diartikan sebagai mesin dengan kecerdasan komputer, dikontrol oleh 

komputer, dan memiliki kemampuan fisik seperti manusia. 

Aplikasi dari robot ini mencakup pemberian kemampuan untuk 

melihat atau persepsi visual, menyentuh atau kemampuan meraba, 

kemampuan untuk memegang dan memanipulasi, penyangkutan atau 

kemampuan fisik untuk bergerak, dan navigasi atau kecerdasan untuk 

menemukan atau mencapai jual keluar.72 

d. Big Data  

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, 

baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah 

digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin 

utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big 

Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan 

keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Adapun karakter Big Data 

dikenal dengan 5V, antara lain: 

                                                 
71 Hani Rafiqo dan Richardus Eko I,Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0. h. 72. 
 
72 Hani Rafiqo dan Richardus Eko I,Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0, h.10. 
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1) Volume, mengacu pada ukuran data dunia komputasi yang meledak. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kuantitas data. 

2) Velocity, mengacu pada kecepatan pemrosesan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan seberapa cepat data diproses. 

3) Variety, mengacu pada jenis data dan seberapa jauh perbedaan format 

datanya. 

4) Veracity, menentukan keakuratan data dalam kaitannya dengan nilai 

bisnis yang ingin kita ekstrak. 

5) Value, akan dihasilkan jika data dikorelasikan dan dikelola dengan 

baik.73 

Jutaan data akan diubah oleh kecerdasan buatan yang melihat sisi 

manusia selama era society 5.0 ini yang dikumpulkan di internet pada segala 

bidang kehidupan. Seperti yang diharapkan, akan menjadi kearifan baru dalam 

struktur kehidupan dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

perubahan ini akan membantu orang hidup yang lebih bermakna. Dalam era 

society 5.0 juga menekankan bahwa perlunya keseimbangan pencapaian 

ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial masyarakat. 

2. Tantangan Era Society 5.0 

Tantangan era society 5.0 adalah harus bisa menciptakan masyarakat 

yang memiliki SDM berbasis teknologi sehingga masyarakat yang hidup pada 

era ini harus mempunyai peran di era digital agar robot cerdas tidak 

mendegradasikan peran manusia. Meskipun Indonesia saat ini sedang 

menghadapi tantangan di revolusi industri 4.0 tetapi juga harus 

mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan era society 5.0. Langkah 

yang bisa diupayakan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat 

                                                 
73 Hani Rafiqo dan Richardus Eko I,Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0. h. 62.  
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serta meningkatkan kemampuan agar memaksimalkan penggunaan teknologi. 

Upaya yang bisa dilakukan lebih dini adalah memperbaiki infrastruktur 

dengan tujuan memperbaiki dan memperlancar proses jalannya internet yang 

ada di Indonesia.74 

Persiapan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM guna 

menyongsong era society 5.0 diantaranya: 

a) Mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Instansi atau organisasi 

yang mampu mengikuti zaman bisa memberikan pelayanan yang baik bagi 

masyarakat. Orangtua atau pendidik yang mendidik anak sesuai 

perkembangan zaman lebih membuat nyaman dan mempersiapkan anak 

berkembang sesuai dengan zamannya.   

b) Leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik oleh pendidik 

atau orangtua dapat mempengaruhi anak untuk melakukan perubahan 

yang berkemajuan.  

c) Kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing sangat 

menguntungkan seseorang untuk lebih bisa terhubung lebih luas dengan 

negara asing guna menyongsong era society 5.0. 

d) Menguasai IT. Seseorang untuk hidup di era society 5.0 sangat terbantu 

dengan menguasai IT. Perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi 

memiliki dua mata pisau yang bila mana mampu memanfaatkan dan 

menguasai untuk hal yang baik maka bisa mengarahkan kegiatan yang 

positif, begitu sebaliknya.  

e) Keahlian literasi. Keahlian literasi paling dasar yang harus dimiliki 

seseorang mencakup literasi numerasi, literasi bahasa dan sastra, literasi 

                                                 
74 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang, h. 7-8. 
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sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, serta literasi 

informatika dan teknologi. 75 

Persiapan untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan oleh 

setiap orang agar dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal 

dan tidak tergerus zaman. Peningkatan kualitas SDM agar menjalani hidup 

sesuai zaman dengan mudah. Hal ini dilakukan agar seorang dapat 

memanfaatkan situasi terlebih bagi orangtua atau pendidik agar dapat 

mendidik anak sesuai zaman dan mempersiapkan anak sebagai generasi emas 

di masa mendatang.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Aris Ariyanto, dkk, Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang, h. 9-10.  
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BAB III 

ANALISIS AKHLAK REMAJA ERA SOCIETY 5.0 

 

D. Fenomena Akhlak Remaja Era Society 5.0    

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju dewasa yang senantiasa di alami setiap insan manusia dalam 

kehidupannya. Pada dasarnya masa remaja ini prosesnya memang singkat 

untuk dilalui namun di masa ini pula sangat butuh perhatian khusus bagi para 

orangtua, pendidik maupun masyarakat. Sebab pada masa ini proses 

perubahan psikis dan fisiknya mengalami perubahan yang cukup drastis 

sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan remaja serta mengalami 

gejolak emosi dan terkadang tekanan jiwa yang membuatnya menyimpang 

dari norma-norma sosial maupun agama.  

 Di sisi lain selama proses perubahan psikis dan fisik yang dialami oleh 

para remaja, hal tersebut juga sangat dipengaruh oleh lingkungan sekitarnya 

dan juga termasuk pengaruh teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini.  

Berkembangnya teknologi saat ini memberikan dampak yang luar bisa bagi 

kehidupan manusia, baik dari sisi positif maupun negatif yang menyebabkan 

manusia tidak bisa lepas dari teknologi. 

Pada era sekarang ini yang telah memasuki era society 5.0 semakin 

membuat manusia menyatu dengan teknologi dalam hal ini gadget atau 

smartphone yang menjadi pusat aktivitas manusia kapanpun dan di mana pun 

mereka berada. Hal ini pula yang memberikan efek kepada pola hidup dan 

tingkah laku remaja yang kian hari kian menurun dari segi moral dan akhlak.  

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan memaparkan hasil 

penelurusan peneliti dari beberapa literatur jurnal penelitian yang membahas 
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tentang fenomena akhlak yang terjadi pada era society 5.0 sekarang ini, berikut 

pemaparan tiap jurnal serta bentuk-bentuk akhlak remaja di zaman digital ini: 

1. Melalaikan Kewajiban Sholat dan Belajar 

Seorang remaja memiliki kewajiban yang harus dijalankan sebagai 

seorang muslim yakni beribadah kepada Allah swt. yaitu sholat dan menuntut 

ilmu atau belajar. Kedua hal tersebut merupakan perintah langsung dari Allah 

swt. yang mana keduanya bersumber dari al-Qur’an. Sebagaimana dalam 

firman Allah swt. dalam QS. Al-Ankabut/29: 45, yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Bacalah kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu 
(Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 
mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) 
mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang 
lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.1 

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia untuk membaca 

al-Qur’an dan melaksanakan sholat, sebab sholat memiliki banyak keutamaan. 

Diantaranya mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya dari 

mencegah diri tersebut dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya 

“Menjadi pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut 

dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya”.2 Sehingga dengan 

melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah swt. setiap harinya, maka 

                                                 
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 401. 
 
2 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 6, h. 334. 



66 

 

 

 

manusia akan terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar apabila 

ia bersungguh-sungguh dengan sholatnya. 

Kemudian adapun perintah menuntut ilmu atau belajar tercantum 

dalam al-Qur’an QS. Al-Alaq/96: 1-5, yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.3 

Ayat tersebut diturunkan untuk memuliakan hakikat pentingnya 

membaca dan menuntut ilmu. Sehingga dengan belajar atau menuntut ilmu 

maka seseorang akan mengetahui segala hal yang sebelumnya mereka tidak 

ketahui. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa: 

Di dalam ayat-ayat tersebut mengandung peringatan mengenai 
permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Dan bahwasanya 
diantara kemurahan Allah swt. adalah Dia mengajarkan kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah 
memuliakannya dengan ilmu. Dan itulah hal yang menjadikan nabi Adam 
a.s mempunyai kelebihan atas malaikat. Terkadang, ilmu berada di dalam 
akal fikiran dan terkadang juga berada dalam lisan, juga terkadang 
berada dalam tulisan. Secara akal, lisan dan tulisan mengharuskan 
perolehan ilmu dan tidak sebaliknya.4 

Namun yang terjadi di era society 5.0 ini, begitu banyaknya remaja yang 

melalaikan bahkan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim yakni 

melaksanakan sholat dan menuntut ilmu. Padahal begitu banyak keutamaan 

                                                 
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 597. 
 
4 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 8, h. 505. 
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yang didapatkan ketika melaksanakannya, tetapi remaja memilih 

menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat.  

Terkait dengan hal tersebut dalam jurnal Siregar dan Wiza, yang 

berjudul “Penggunaan Gadget terhadap Akhlak Remaja” mendapatkan informasi 

data bahwa:  

Siswa lalai dalam melaksanakan sholat wajib dikarenakan penggunaan 
gadget, terlihat dari hasil jawaban kuesioner responden yang 
menyatakan mereka kurang setuju dengan pernyataan saya selalu 
melaksanakan sholat wajib sebanyak 42,85%.5 

Di era digital saat ini pengembangan internet sejalan dengan 

penggunaan media sosial di berbagai kalangan masyarakat terutama remaja. 

Kebanyakan remaja saat ini menghabiskan waktunya untuk berselancar di 

media sosial seperti facebook, intagram, twitter, tiktok, youtube dan lain-lain 

bahkan sampai melalaikan kewajiban belajar, menjadi pemalas, kedisplinan 

rendah, dan anti sosial.6 

Selain itu, ada juga beberapa fitur yang disediakan oleh internet untuk 

memudahkan pembelajaran siswa yaitu Chat Box ataupun Chat GPT. Kedua 

fitur tersebut memang mampu menyelesaikan tugas sekolah siswa atau para 

remaja, namun dengan fitur tersebut terkadang ada sebagian siswa yang justru 

hanya mengandalkan hal tersebut dalam istilah lainnya yakni menyontek dari 

alat tersebut. Sehingga membuat mereka memiliki sikap tidak percaya diri 

dengan kemampuannya, sehingga memilih jalan praktis dengan menyontek, 

malas berpikir yang membuat tumpulnya kemampuan berpikir kritis dan 

menjadi tidak disiplin dikarenakan tidak mengatur waktu dengan baik dalam 

                                                 
5 Nur Hapipa Siregar dan Rahmi Wiza, Penggunaan Gadget terhadap Akhlak Remaja, 

An-Nuha: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 2, 2021. 
http://annuha.ppj.unp.ac.id/index.php/annuha/index 
 

6 Laili Muflihatin, dkk, Urgensi Agama Sebagai Benteng Pengaruh Negatif Media Sosial 
Terhadap Akhlak Remaja, Artikel Kebidanan, Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, Juni 2022, 
https://www.researchgate.net/publication/361183717 

http://annuha.ppj.unp.ac.id/index.php/annuha/index
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mengerjakan tugas sehingga ketergantungan menyontek melalui Chat Box 

atau Chat GPT tersebut. 

2. Kurangnya Sopan Santun   

Perkembangan teknologi saat ini, khususnya media sosial ini diiringi 

dengan perubahan akhlak remaja, terjadi perubahan yang signifikan dengan 

akhlak remaja. Perubahan akhlak ini dapat dilihat dari cara mereka belajar, 

berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan keluarga hingga merubah 

pola pikir mereka. 

Dalam hal ini berkaitan dengan sopan santun, dalam kamus Bahasa 

Indonesia sopan santun adalah budi pekerti yang baik, tata krama peradaban, 

kesusilaan. Sopan santun juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai kodratnya, tempat, 

waktu dan kondisi lingkungan di mana manusia itu berada. 

Dampak negatif dari arus informasi yang bebas dapat dirasakan pada 

perubahan perilaku remaja, khususnya pada jenjang sekolah menengah 

pertama, sering sekali siswa melakukan perbuatan yang kadang-kadang tidak 

pantas dan kurang sopan terhadap guru dan teman-temannya, melalui 

perilaku yang tidak mempunyai etika sopan santun dan tutur kata yang kurang 

pantas diucapkan oleh siswa.7 

Berdasarkan hasil riset Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, 

Indonesia menempati posisi pertama se-Asia Pasifik sebagai “Negara Paling 

Tidak Sopan”. Terdapat tiga tindakan cyberbullying yang paling sering 

                                                 
7 Ita Rosita, Upaya Meningkatkan Perilaku Sopan Santun Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Sosiodrama, Jurnal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling, 
Vol. 1, No. 2, 2015. 
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dilakukan yaitu penyebaran hoax dan penipuan sebesar 47%, ujaran 

kebencian 27% dan diskriminasi 13%.8 

Sehubungan dengan perilaku remaja yang minim sopan santun, pada 

jurnal yang ditulis oleh Eka Sukmawati yang berjudul “Pembentukan Akhlak 

Peserta Didik Di Era Disrupsi Berbasis Pendidikan Agama Islam” membahas 

kasus yang sama beliau mengatakan bahwa: 

Banyak remaja masa kini yang tidak mencerminkan nilai-nilai akhlak, 
etika dan akhlak umat Islam yang taat dan beriman. Contoh siswa yang 
tidak menghormati guru, terutama insiden di mana seorang siswa 
sekolah menengah menantang seorang guru untuk berkelahi, guru 
dipukul oleh orang tua siswa karena anaknya tidak senang dengan 
penegakan disiplin di sekolah serta beberapa kejadian lainnya.9 

Berdasarkan peristiwa di atas peneliti menganalisa bahwa remaja saat 

ini seolah tidak memikirkan dampak yang terjadi kedepannya ketika mereka 

melakukan hal tersebut. Sosok seorang guru yang seharusnya dihormati dan 

dipatuhi dan juga sebagai orangtua kedua di sekolah justru mereka anggap 

seperti teman bahkan melihatnya sebagai lawan. Dan dilihat juga dari sikap 

orangtua siswa melawan guru yang semestinya memberikan contoh yang baik 

kepada anaknya, namun justru memberikan sikap yang jauh dari kata teladan 

dari sosok orangtua.  

Peraturan yang diterapkan di sekolah pun tidak lain hanya untuk 

mendidik seorang siswa lebih disiplin dan lebih taat kepada peraturan yang 

nantinya akan mereka dapatkan pula di lingkungan masyarakat atau di 

lingkungan mereka tinggal.  Sehingga ketika mereka selesai dari sekolah, 

                                                 
8 Profesi-unm.com. Cyberbullying: Racun Social Media di Indonesia. Diakses 21 Mei, 

2024,https://profesi-unm.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-social-media-di-indonesia 
 
9 Eka Sukmawati, Pembentukan Akhlak Peserta Didik di Era Disrupsi Berbasis 

Pendidikan Agama Islam, Journal of Education Research, Vol. 4, No. 4, 2023, h. 2257. 
https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/616 
 

https://profesi-unm.com/2021/11/29/cyberbullying-racun-social-media-di-indonesia
https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/616
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mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan norma-norma yang telah 

berlaku di masyarakat karena sudah mereka peroleh dari sekolah. 

Berbicara mengenai sopan santun, tidak hanya sebatas perkataan atau 

pun perilaku melainkan juga dari segi berpakaian merupakan ruang lingkup 

dari kesopanan. Sopan santun dalam berpakaian juga menjadi sorotan saat ini, 

karena pengaruh dari media sosial yang mereka miliki membuat mereka ingin 

tampil mempesona dengan berpakaian yang sedang trend sekarang ini. Dan 

terkadang trend fashion yang diikuti para remaja sekarang ini jauh dari kata 

sopan, sebab baju terlalu terbuka mengikuti budaya barat yang semestinya ia 

tidak gunakan di seumuran mereka terlebih lagi pada remaja muslim.10  

Kurangnya sopan santun remaja juga terjadi di tempat lain, yang 

dicantumkan oleh Aica Syazaid dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Perilaku Nomophobia Pada Remaja di Era Society 5.0”, pada hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa: 

Salah satu hal negatif yang ditimbulkan Nomophobia pada remaja adalah 
degradasi moral, moral para remaja akan terancam jika hal ini tidak 
ditangani dengan baik, seperti contoh hal yang dapat terjadi jika anak 
sudah mengalami degradasi moral, yaitu: 1) Membangkang, anak yang 
sudah fokus dengan smartphone pada dasarnya mereka sudah asik 
sendiri dan tidak ingin diganggu, jika orangtua mereka meminta 
pertolongan mereka tidak akan peduli dan lebih memilih untuk tetap 
fokus terhadap smartphonenya dibanding membantu orangtuanya. 2) 
Hilangnya kesopanan, salah satu bukti kurangnya sopan dibuktikan 
dengan banyaknya anak yang lebih fokus terhadap smartphonenya 
ketika diajak berbicara orang lain. 3) Hilangnya empati dan simpati, 
banyak sekali anak zaman sekarang yang ketika menemui seseorang 
terkena musibah di sekitarnya, mereka cenderung lebih memilih 
mengabadikannya menggunakan smartphone mereka dibandingkan jika 
harus menolong orang terkena musibah tersebut. 11 

                                                 
10 Ema Sukmawati dan Rustam, Analisis Deskriptif Upaya Meningkatkan Sikap Sopan 

Santun pada Siswa, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, Vol. 12, No. 1, 2023.  
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana 
 

11 Adica Syazaid, Perilaku Nomophobia Pada Remaja di Era Society 5.0, Proceeding 
Conference On Psychology and Behavioral Sciences, Vol. 1, No. 1, 2022. h. 66.  
http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana
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 Smartphone merupakan perangkat teknologi yang memiliki segudang 

fungsi dalam kehidupan manusia di zaman sekarang dan remaja merupakan 

masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Semua 

kebutuhan manusia bisa didapatkan dalam satu genggaman tangan saja, yaitu 

dalam bentuk smartphone. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan di era 

society 5.0 juga terdapat masalah yang sedang mengintai para remaja dan juga 

yang lainnya yaitu Nomophobia.  

 Nomophobia merupakan sebuah gejala yang dialami manusia dalam 

hidupnya yang cenderung akan tergantung pada smartphone dan tidak bisa 

jauh dari smartphone, hal ini sangat tidak baik terhadap kalangan remaja, 

dikarenakan dapat mengganggu perkembangan remaja, terkhusus pada 

perkembangan psikologisnya. 

 Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menganalisa bahwasanya 

peristiwa Nomophobia ini terjadi dikarenakan pada zaman sekarang 

seseorang mengalami kecanduan pada smartphonenya, sehingga sebentar saja 

mereka meninggalkan smartphone maka mereka gelisah, takut dan tak sedikit 

mereka depresi ketika tidak membawa smartphone kemanapun. 

3. Perbuatan Bullying  

Masa pertumbuhan anak menjadi sangat krusial karena pada masa ini 

anak ada pada masa pembelajaran sosial, di mana cenderung meniru perilaku 

di lingkungan sekitar mereka. Apalagi saat ini para remaja sudah memiliki 

smartphone dan juga aktif di sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube 

dan lainnya. Tanpa disadari mereka akan meniru apa yang dilihat pada 

smartphone, sehingga banyak tontonan buruk atau tidak baik yang 

mengganggu psikologisnya. 
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Sebelum adanya smartphonje, kenalan remaja hanya berkutat pada 

kekerasan, perundungan, dan pergaulan bebas. Namun setelah munculnya   

smartphone sebagai media ruang maya, menjadikan fenomena kenakalan 

remaja yang awalnya hanya ada di ruang fisik (nyata), kini merembet pada 

ruang maya atau istilah lain dunia maya. Akibatnya muncul fenomena baru 

selain kenalan remaja lainnya seperti cyberbullying, doxing, verbal abuse, 

hingga cybercrime.12 

Bullying dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan 

yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang 

lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti 

dan dilakukan secara terus menerus.13 Adapun cyberbullying merupakan 

fenomena perundungan di dunia maya seperti memposting foto ataupun 

status yang mempermalukan orang lain, mengolok-olok, mengancam ataupun 

menyebar fitnah.14 

Pada dasarnya perilaku bullying di sekolah disebabkan oleh faktor yang 

beragam dan bentuk yang beragam pula, sebagaimana yang dikatakan oleh 

Mohan dan Bakar bahwa mayoritas perilaku bullying disebabkan oleh hirarki 

kekuasaan dimana anak merasa memiliki kekuasaan yang lebih dan 

disalahgunakan dalam bentuk perilaku menyimpang. Perilaku bullying yang 

                                                 
12 Muhammad Argha Edhel N.P, dkk, Degradasi Akhlak Remaja Di Era 5.0 Dalam 

Perspektif Islam Modern. NATHIQIYYAH: Jurnal Psikologi Islam, Vol 6, No. 1, 2023. 
 
13 Valentina Pinky Kristinawati dan Edi Pranoto, Tinjauan Yuridi Terhadap Tindak 

Pidana Bullyiing Di Sekolah, Concept: Journal of Social Humanities and Education, Vol. 2, No. 1, 
2023. 

 
14 Safirah Wulandah, Fenomena Cyberbullyiing: Krisis Etika Komunikasi Netizen Pada 

Media Sosial Instagram, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 12, No. 2, 2023. 
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terjadi di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan 

fisik, pelecehan verbal, dan keterasingan.15 

Menurut data Programme for International Students Assessment (PISA) 

anak dan remaja di Indonesia mengalami 15 persen intimidasi, 19 persen 

dikucilkan, 22 persen dihina, 14 persen diancam, 18 persen didorong sampai 

dipukul teman dan 20 persen digosipkan kabar buruk. Tak hanya itu United 

Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mencatat bahwa 

Indonesia memiliki presentase tinggi terkait kekerasan anak. Bila 

dibandingkan dengan Negara Asia lainnya seperti Vietnam, Nepal maupun 

Kamboja, Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi.16 

 Pada era ini memang sangat banyak tindakan bullying yang dilakukan 

oleh para remaja salah satu contohnya dalam jurnal penelitian yang ditulis 

oleh Annisya Diannita, dkk yang berjudul “Pengaruh Bullying terhadap Pelajar 

Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama” menuliskan bahwa: 

Tindakan bullying secara verbal yang dilakukan seperti julukan nama 
yang kurang pantas, celaan, kritikan yang kejam dan sangat menonjol, 
memaki hingga pengancaman dari seseorang atau kelompok pada 
seseorang yang lebih lemah. Dan juga hal yang sama dilakukan para 
remaja di media sosial, memberikan komentar kasar atau kata-kata 
kasar yang mengancam ditulis melalui akun-akun media sosial yang 
mereka miliki.17 

 Pada kasus yang sama namun di tempat yang berbeda, juga terdapat 

peristiwa pembullyian yang terjadi dipaparkan dalam jurnal penelitian 

“Bullying dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Di Mts Sultan 

                                                 
15 Mohan dan Bakar, A Systematic Literature Review on The Effects of Bullying at 

School, Schoulid:Indonesian Journal of School Conseling, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 35.  
 
16 Desri Oktaviani dan Zaka H.R, Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa 

Sekolah Dasar, Jurnal Education, Vol. 9, No. 3, 2023. 
 
17 Annisya Diannita, dkk, Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama, Journal of Education Research, Vol. 4, No. 1, 2023. 
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Hasanuddin Kabupaten Gowa) ditulis oleh Nurwalidah Noviyanti, menuliskan 

bahwa: 

Awal mula Pelaku S melakukan bullying karena adanya niat dan 
kesempatan di lingkungan sekolah. Pelaku S terlihat sering melakukan 
bullying kepada teman-temannya, tetapi yang paling sering mendapat 
perilaku bullying adalah IA (korban) karena IA merupakan siswa yang 
paling sabar, siswa yang memiliki kelainan pada mata dan telinganya, IA 
tidak pernah membalas ejekan atau omongan S (pelaku). Pelaku S kerap 
sering melakukan bullying di lingkungan sekolah, di dalam asrama dan 
sering didukung oleh temannya sendiri. Pelaku S tidak merasa takut 
untuk mengejek temannya dengan sebutan nama orangtua dan 
memanfaatkan kelemahan temannya. Secara tidak langsung pelaku S 
telah melakukan tindakan bullying. Biasanya pelaku S mengejek 
temannya pada saat proses belajar, jam istirahat serta di dalam asrama. 
Pelaku S ingin selalu merasa menjadi pusat perhatian oleh teman-
temannya dan pelaku S merasa tidak bersalah ketika melakukan 
tindakan bullying tersebut, seakan-akan dirinya paling hebat dan bangga 
atas perlakuan kepada teman kelasnya.18 

Dalam hal ini peneliti menganalisa bahwa perilaku bullying atau 

cyberbullying yang melanda para remaja saat ini, merupakan bentuk dari 

kurangnya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam berinteraksi dengan 

orang lain atau sebayanya. Para pelaku bullying ini nampak memberikan kesan 

bahwa mereka merasa lebih di atas dalam hal ini dari segi penampilan atau 

lainnya sehingga mereka butuh pengakuan dari orang-orang sekitarnya 

dengan cara menyakiti orang lain. 

 Sungguh miris, jikalau kasus bullying terus-menerus membayangi tiap 

remaja maka ini akan berdampak pada perkembangan psikologi dan juga 

fisiknya. Mereka akan merasakan sakit, menghindari sekolah yang 

mengakibatkan nilai akademiknya menurun, rasa takut, cemas dan panik 

secara berlebihan, serta timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Begitu besar 

                                                 
18 Nurwalidah Noviyanti, Bullyiing dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa di 

Mts Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa), Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 20, 
No. 2, 2023.h. 300.  https://uia.e-journal.id/guidance 
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pengaruh dari bullying ketika tidak ditangani dengan baik akan memakan 

banyak korban bahkan kehilangan nyawa. 

4. Pergaulan Bebas 

Era milenial berjalan semakin cepat seiring dengan diikutinya 

peningkatan teknologi yang memberikan nilai tambah dengan mudahnya 

mengakses segala informasi. Pada masa sekarang ini seorang remaja 

mendapat tantangan tersendiri terkait dengan dalam mencari jati diri.19 

Derasnya informasi dan kemudahan untuk mengakses internet, jika tidak 

diiringi dengan sikap bijak dalam menggunakan media sosial akan 

menjerumuskan remaja dalam mengonsumsi hal yang belum siap dengan 

mental mereka. 

Meskipun pergaulan bebas anak usia remaja pada era ini masih menjadi 

polemik, hal ini memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari 

berbagai kalangan terutama usia anak remaja.  Pada masa remaja seharusnya 

mulai belajar memiliki tanggung jawab sebagai seorang remaja yang mampu 

berfikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Namun dengan adanya arus modernisasi pada era ini memberikan kemudahan 

bagi remaja untuk mengakses segala informasi dan seluk beluk mengenai 

dengan pergaulan bebas. 

Pergaulan bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja adalah 

minum-minuman keras, seks bebas, merokok bahkan sampai ketingkat yang 

lebih tinggi yaitu mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang.20 

Pergaulan bebas yang sering dijumpai di sekitar kita adalah pacaran dan 

                                                 
19 Wijaya, Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar, 

Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No.1 3, 2023. 
 
20 Setyawan, dkk, Student Free Sex In The Perspective Of Crimonoly And Law, Law 

Research Review Quarterly, Vo. 5, No. 2. 2019.  
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melampaui batas, berpelukan di atas motor, pacaran di tempat yang sepi. Hal 

tersebut tidak etis dan berpotensi melakukan tindakan asusila yang sangat 

besar.21 Pergaulan bebas ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi 

pelajar, seperti kehamilan remaja, penularan penyakit menular seksual (PMS), 

gangguan kejiwaan, dan sebagainya. 22 

 Perilaku seks bebas memang bertentangan dengan budaya bangsa. 

Namun faktanya, berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dari data 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mencatat 

bahwa pada remaja 16-17 tahun ada sebanyak 60% remaja yang melakukan 

hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20%, dan pada usia 19-20 

sebanyak 20%.23 

 Berkaitan dengan perilaku seks bebas yang telah merajalela di 

kalangan remaja Indonesia, dalam Islam pun sangat mengatur tentang hal 

tersebut bahwasanya seorang muslim dilarang untuk melakukan perbuatan 

tersebut. Bukan hanya dari segi kesehatan yang membahayakan namun lebih 

daripada itu, perbuatan tersebut merupakan termasuk pada perbuatan dosa 

bagi seorang muslim ketika melakukannya. Sebagaimana yang telah Allah 

firmankan dalam QS. Al Isra/17: 32, 

 

                                                 
21 Firman Setiabudi, Upaya Remaja Dalam Pencegahan Pergaulan Bebas Di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kabupaten Sinjai, Pinisi Journal Of Sociology Education Review , Vol. 1, 
No. 3, 2021. h. 115. 

 
22 H.M Ngewa, Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak, EDUCHILD (Journal of Early 

Chilhood Education), Vol. 1, No.1, 2021.h. 2. 
 
23 Wilda Arifati dan Mariyana Ricky, BKKBN: 60 Persen Remaja Usia 15-17 Di 

Indonesia Lakoni Seks Pranikah, Soloposn News, di unggah pada tanggal 04 Agustus 2023. 
https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-
seks-pranikah-1703798 
 

https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798
https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan 
keji dan suatu jalan yang buruk.24 

Pada ayat di atas, menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: 

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya berbuat zina, begitu pula 
mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan 
menyebabkan terjadinya perzinahan karena sesungguhnya perbuatan 
tersebut adalah dosa yang sangat besar dan hal yang paling buruk.25 

Menurut analisa peneliti, pergaulan bebas yang terjadi pada kalangan 

remaja terutama seks bebas yang telah banyak merugikan dirinya sendiri baik 

dari fisik dan mentalnya, sebuah proses dari pencarian jati diri dan masa di 

mana ingin mencoba hal yang baru. Hal tersebut juga tak luput dari pengaruh 

smartphone yang mereka genggam tiap hari di manapun dan kapanpun, 

berselancar sesuka hatinya di dunia maya tanpa diawasi oleh orangtua. Dan 

kurangnya nilai-nilai agama pada dirinya sehingga mereka berani melakukan 

hal-hal yang dilarang dan pada akhirnya merugikan dirinya dan juga orang-

orang di sekelilingnya. 

 Tak hanya seks bebas yang dilakukan para remaja, tetapi juga tawuran 

bahkan judi online yang mudah sekali mereka jangkau. Ketika mereka jenuh 

dan rasa keinginan untuk mencoba hal yang baru itu muncul, itulah yang 

membuat mereka terjun kepada perbuatan yang salah tanpa memikirkan 

pengaruh yang didapatkan setelahnya sehingga membuat mereka kecanduan 

akan gadget atau bermain sosial media. 

Inilah beberapa dampak dari perkembangan teknologi yang begitu 

pesat saat ini, di sisi lain memudahkan manusia untuk dalam melakukan segala 

                                                 
24 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 285. 
 
25 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 5, h. 161. 
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aktivitas di segala ruang, namun di sisi lain pula memberikan dampak yang 

begitu kurang baik terkhusus di kalangan para remaja ketika mereka tidak 

menggunakan fasilitas yang disediakan teknologi di era society 5.0 ini secara 

baik dan bijak. 

5. Screen-agression (Agresi Layar) 

Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku agresif 

remaja yang muncul ketika mereka menggunakan gadget ataupun bermain 

game online.26 Fenomena bermain gadget dan bermain game online sangat 

cepat mewabah dikalangan masyarakat terkhusus para remaja. Hal tersebut 

banyak dijumpai di lingkungan sekitar, begitu banyak yang sudah mempunyai 

gadget dan menggunakannya untuk bermain game. 

Bermain gadget dan bermain game online pada dasarnya boleh-boleh 

saja dan memiliki dampak yang positif bagi penggunanya sebagai media 

hiburan dan memudahkan mengerjakan tugas sekolah lewat gadget. Namun 

selain itu, ketika seseorang keseringan menggunakan benda tersebut maka 

akan timbul rasa ingin terus-menerus menggunakannya sampai mengabaikan 

hal disekitarnya. Bahkan ketika gadget mereka sudah lowbet dan game online 

yang sedang dimainkan mengalami kekalahan dan lain sebagainya. Maka akan 

timbul perilaku agresif yang dilakukan oleh para remaja. 

Perilaku agresif yang dilakukan oleh para remaja itu bermacam-

macam, seperti merusak barang-barang, berteriak bahkan sampai 

memberontak dan melukai dirinya dan orang disekitarnya. Adapula kejadian 

akhir-akhir ini seorang remaja berusia 15 tahun di Jakarta mengakhiri hidup 

dengan cara lompat dari lantai 13 rumah susun disebabkan kecanduan 

                                                 
26 Alvian S, Kenakalan Remaja di Era Digital, Diakses pada tanggal 21 April 2024, 

https://kompasiana.com/alvins3837/642485444943474b6a7b4e32/kenakalan-remaja-di-
era-digital 
 

https://kompasiana.com/alvins3837/642485444943474b6a7b4e32/kenakalan-remaja-di-era-digital
https://kompasiana.com/alvins3837/642485444943474b6a7b4e32/kenakalan-remaja-di-era-digital


79 

 

 

 

bermain game online yang terhubung dengan orang luar negeri dan sering 

mendapat pemikiran aneh-aneh (ateis).27 

Adapula kasus lain yang terjadi terkait perilaku agresif yang 

ditimbulkan karena bermain game online yakni seorang remaja di Malang 

membunuh teman sekamarnya. Hal tersebut terjadi karena pelaku tak tahan 

dihina saat bermain game online, sering diumpat dengan kata-kata kasar, 

sehingga ia sakit hati dan membunuh teman kamarnya dengan cara memukul 

korban menggunakan palu di kepala, bahu dan dada si korban. Selain itu, ada 

juga kasus remaja di Bima yang depresi akibat dilarang oleh orangtuanya 

untuk bermain game online sehingga mengakhiri hidupnya dengan cara 

gantung diri di kediamannya.28  

Melihat beberapa kasus remaja diatas terkait perilaku agresif yang 

ditimbulkan karena bermain game online ini menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi yang ada sekarang ini merupakan sisi gelap bagi 

pengguna yang tidak menggunakan fasilitas teknologi yang ada dengan benar 

dna bijak. Maka perlu sejak dini sebagai orangtua untuk tidak langsung 

memperkenalkan kepada mereka sebuah gadget yang sangat mudah dibawah 

kemana saja namun memiliki bahaya di dalamnya agar ketika mereka sudah 

paham dengan baik fungsi dan kegunaannya maka ia akan mampu mengontrol 

dirinya dengan baik dalam menggunakan gadget tersebut. 

 

                                                 
27 Tribun Jakarta, Diduga Kecanduan Game Online, Remaja di Jakarta Timur Akhiri 

Hidup Lompat dari Lantai 13 Apartemen, Diakses pada tanggal 22 April 2024.  
https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2023/10/03/difuga-kecanduan-game-
online-remaja-di-jakarta-timur-akhiri-hidup-lompat-dari-lantai-13-apartemen?page=2 
 

28 KumparanNews, 3 Kasus yang Dipicu Game Online: Bunuh Rekan Sekamar hingga 
Akhiri Hidup. https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/3-
kasus-yang-dipicu-game-online-bunuh-rekan-sekamar-hingga-akhiri-hidup-IvzkVlZNs31 
 

https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2023/10/03/difuga-kecanduan-game-online-remaja-di-jakarta-timur-akhiri-hidup-lompat-dari-lantai-13-apartemen?page=2
https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2023/10/03/difuga-kecanduan-game-online-remaja-di-jakarta-timur-akhiri-hidup-lompat-dari-lantai-13-apartemen?page=2
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/3-kasus-yang-dipicu-game-online-bunuh-rekan-sekamar-hingga-akhiri-hidup-IvzkVlZNs31
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/3-kasus-yang-dipicu-game-online-bunuh-rekan-sekamar-hingga-akhiri-hidup-IvzkVlZNs31


80 

 

 

 

6. Sextortion (Sekstorsi) 

Berkembangnya teknologi saat ini terutama di dunia maya atau 

internet memiliki banyak pengaruh terhadap bagi penggunanya. Sebab 

internet saat ini bagaikan pisau bermata dua bagi para penggunanya terutama 

di kalangan para remaja. Akhir-akhir marak terjadi kasus sekstorsi yakni 

tindakan memaksa atau menekan orang lain untuk melakukan tindakan 

seksual atau memberikan foto atau video melalui media sosial atau internet.29 

Sekstorsi adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang 

dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban baik secara 

materi maupun konten seksual. Pelaku sekstorsi ini biasanya memanfaatkan 

korban untuk membujuk korban agar mengirimkan materi pornografi, seperti 

foto atau video tak senonoh.  

Sekstorsi sendiri berbeda dari pemerasan biasa karena dalam 

pemerasan biasa yang melakukan pemaksaan menggunakan kekerasan atau 

mengancam kekerasan. Dalam KBGO, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 

berbeda dengan kekerasan seksual di dunia nyata maupun dengan KBG biasa. 

Kekerasan dalam KBGO pada sekstorsi dilakukan secara online dengan 

mengedepankan paksaan untuk menyerahkan harta atau konten seksual 

korban pada pelaku dengan cara mengancam akan menyebarkan foto atau 

video korban yang mengandung muatan pornografi yang telah didapat 

pelaku.30 

                                                 
29 Alvian S, Kenakalan Remaja di Era Digital, Diakses pada tanggal 21 April 2024, 

https://kompasiana.com/alvins3837/642485444943474b6a7b4e32/kenakalan-remaja-di-
era-digital  

 
30 Fikri Chandra Permana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sekstorsi” dalam 

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Jurist-Diction, Vol. 5, No. 3, 2022.  
https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/35776/21216 
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Perbuatan tersebut kini banyak terjadi dikalangan remaja terutama 

perempuan di Indonesia yang  mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Gender 

Online (KBGO). Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan (Catahu) 2023 

yang mencatat sebanyak 457 ribu kasus kekerasan yang dialami oleh 

perempuan pada tahun 2022. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam ranah 

personal menempati angka tertinggi, yakni 99% kasus. Bentuk kekerasan 

dalam ranah ditempati oleh kekerasan psikis sebanyak 40% yang meliputi 

ancaman, peretasan, penyebaran foto, pemalsuan akun media sosial dan 

penyalahgunaan data pribadi.31 

Perbuatan di atas memberikan fakta nyata bahwa dengan adanya 

internet semua orang bisa melakukan apa saja di dalamnya, entah untuk 

melakukan perbuatan baik ataupun yang buruk. Hal ini terjadi karena 

kurangnya dan sulitnya para remaja dalam menerapkan akhlak yang 

dicontohkan oleh para guru dan orangtua atau bahkan sebaliknya para 

orangtua kurang menanamkan pendidikan akhlak kepada sang anak. Sehingga 

dengan demikian banyak terjadi fenomena kemerosotan akhlak pada anak 

remaja di era society 5.0 ini. 

 

E. Faktor Penyebab  Krisis Akhlak Remaja 

Memasuki era society 5.0 kini mencipatakan tatanan baru bagi 

kehidupan masyarakat, di mana manusia berkomunikasi  dan hidup 

berdampingan dengan teknologi dan internet untuk berinteraksi, berperilaku, 

berpikir, dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data 

                                                 
31 Aliya Musyrifah Anas, Revenge Porn & Sextortion: Polemik yang dialami Rebecca 

Klopper, Bagaimana Negara Melindungi, Diakses pada tanggal 22 April 2024, 
https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-klopper-bagaimana-negara-
melindungi/ 

 

https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-klopper-bagaimana-negara-melindungi/
https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-klopper-bagaimana-negara-melindungi/
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yang dirilis oleh Global Digital Insight, tentang indeks data reportal digital 

Indonesia tahun 2022, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia 

mencapai 204, 7 juta pengguan pada Januari 2022, dengan tingkat presentase 

sebesar 73, 7% dari total populasi awal tahun 2022.32 

Dibalik berkembang pesatnya teknologi yang telah memberi banyak 

perubahan bagi manusia di segala aspek kehidupan, namun perlu juga 

diketahui bahwa teknologi tidak hanya memberikan banyak kemudahan bagi 

manusia tetapi banyak juga dampak negatif yang ditemukan dan dialami bagi 

para pengguna teknologi khususnya smartphone itu sendiri. Memang 

bendanya kecil namun dengan benda tersebut semua orang bisa melihat apa 

saja di dalamnya. Bahkan bisa merasakan keliling dunia tanpa perlu keluar 

negeri, cukup melihatnya di internet maka semuanya akan muncul.  

Maraknya penggunaan internet saat ini juga dibuktikan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tercatat bahwa perempuan yang 

menggunakan internet satu hingga lima jam di Indonesia sebanyak 53,74% 

sedangkan laki-laki 49,59%. Rata-rata yang lebih banyak menggunakan 

internet ialah para remaja untuk kebutuhan komunikasi dengan teman sebaya, 

memiliki penonjolan diri, popularitas dan dukungan sosial.33 

Berkaitan dengan bab sebelumnya membahas mengenai fenomena 

akhlak remaja di era society 5.0, teknologi berpusat pada manusia atau dengan 

kata lain human centered yang menjadikan segala aktivitas manusia 

bergantung teknologi seperti penggunaan internet. Tak bisa dipungkiri dalam 

era society 5.0 penggunan IoT atau Internet of Things inilah yang banyak 

                                                 
32 Amru Sujud dan Nelliraharti, Sosialisasi Dampak Teknologi Informasi Bagi Remaja 

di Era Society 5.0, Jurnal Pengabdian Masyarakat (Pendidikan), Vol.5, No. 1, 2023. 
 
33 Khoirunnissa, dkk, Peran Konselor Menghadapi Fenomena Fear Of Missing Out 

(FOMO) Pada Konseli di Era Society 5.0. G-COUNS: Jurnal Bimbingan Konseling, Vol. 7, No. 3, 
2023. 
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ditemui karena konsep teknologi ini menghubungkan semua perangkat ke 

internet dan memungkinkan perangkat tersebut berkomunikasi satu sama lain 

melalui internet. 

Namun nyatanya teknologi yang berkembang saat ini tidak hanya 

memiliki keunggulan semata dan pengaruh yang luar biasa. Di sisi lain juga 

memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi manusia atau 

masyarakat terkhusus para remaja yang belum bisa memahami dengan baik 

penggunaan internet itu sendiri. Sehingga banyak di antara mereka 

menyalahgunakan internet untuk melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku di agama maupun masyarakat. Dan tak 

sedikit juga di kalangan mereka terpengaruh dari segi psikologisnya. 

Hal demikian terjadi karena didasari oleh sebab-sebab tertentu yang 

membuat mereka sulit beradaptasi dengan teknologi yang semakin pesat saat 

ini, maka dari itu peneliti akan memaparkan beberapa faktor-faktor yang 

menyebabkan perilaku remaja saat ini semakin hari mengalami penurunan 

atau terjadi krisis akhlak di kalangan para remaja dari hasil penelurusan 

beberapa jurnal penelitian yang terkait, berikut penjelasannya: 

1. Tingkat Pendidikan Keluarga yang Minim 

Keluarga memiliki fungsi untuk membimbing dan mendampingi pada 

keadaan tertentu agar masa remaja dapat dilalui dengan baik.  Orangtua 

memiliki kewajiban membimbing mereka karena masih belum memiliki 

pemahaman dan pengalaman tentang diri dan lingkungannya. Proses 

perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus karena banyak 

faktor yang menghambat perkembangan remaja seperti hambatan psikis dan 

fisik remaja serta pengaruh lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.34 

                                                 
34 Hikmandayani, dkk, Psikologi Perkembangan Remaja, (Eureka Media Aksara: 

Purbalingga, 2023), h. 98.  
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Menurut Ahmad Kholilul, dalam jurnal yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Karakter Anak Berbasia Keluarga Islami Era Society 5.0” beliau 

mengatakan bahwa: 

Degradasi karakter pada masa ini salah satunya disebabkan oleh 
lemahnya pengetahuan orangtua atau dalam artian orangtua tidak 
mendapat pendidikan cukup tentang karakter. Faktor ini disebabkan 
oleh keturunan dari orangtua terdahulu, dan lingkungan sekitar yang 
tidak peka terhadap pendidikan karakter.35 

Betapa pentingnya orangtua mengetahui dan paham dengan tugas dan 

perkembangan remaja agar mampu mengiring dan membimbing anak remaja 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Tak hanya ilmu mengenai 

perkembangan remaja saja yang perlu diketahui oleh orangtua, namun ilmu 

agama sangat perlu juga diketahui dan dipelajari agar anak remaja senantiasa 

menjaga dirinya dan merasa bahwa mereka akan terus-menerus memperbaiki 

dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhan-Nya agar terhindar dari perbuatan 

yang melanggar norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Ditengah era society 5.0 yang membuat semua kalangan sibuk dengan 

aktivitas di smartphonenya masing-masing entah itu masalah pekerjaan atau 

yang lainnya sehingga komunikasi antar anggota keluarga jarang dilakukan. 

Pada hasil observasi yang dilakukan oleh Sapara, beliau mengatakan bahwa: 

Keluarga dan anak jarang komunikasi dan acuh ketika anaknya 
melakukan hal-hal negatif seperti berjudi atau minum-minum. Faktor 
lingkungan juga mempengaruhi remaja, dan beberapa remaja hanya 
mengikuti teman sebayanya untuk mencobanya. Keluarga mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap perkembangan moral dan perilaku 
seorang anak dan sangat penting dalam kehidupan anak di masa yang 
akan datang, keluarga yang tidak memperdulikan anak-anaknya, remaja 
akhirnya hidup dalam pergaulan bebas.36 

                                                 
35 Ahmad Kholilul Adzim, Konsep Pendidikan Karakter Anak Berbasis Keluarga Islami 

Era Society 5.0, TA’LIMUNA, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 19.  
 
36 M. Sapara, Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja 

Perempuan di Desa Ammat Kecamatan Tampan ‘Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal 
Holistik, Vol. 13, No. 3, 2020. 
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Semakin canggih teknologi maka semakin besar kemungkinan anak 

remaja akan melakukan sebuah penyimpangan. Maka dari itu, disinilah 

pentingnya peran orang tua sebagai pendidik atau sekolah pertama untuk 

anak sebelum mereka bersentuhan dengan lingkungan sekitar ataupun 

lingkungan yang luas. Tugas sebagai sosok orangtua tidak hanya memberi 

nafkah lahiriyah saja kepada sang anak namun harus senantiasa dibarengi 

nafkah batiniyah yaitu ilmu agama, agar kedepannya si anak akan mampu 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan bisa melewati setiap tantangan 

yang mereka sedang hadapi di masa remaja yang penuh kebimbangan ini 

dengan baik karena telah dibekali ilmu yang membuat mereka menyayangi 

dirinya dan menerapkan nilai-nilai agama pada kehidupannya.  

2. Kecanduan Smartphone 

Hadirnya teknologi dan media informasi melalui perkembangan era 

society 5.0 sangat membantu manusia dalam mencari informasi tentang 

apapun melalui pemanfaatan teknologi. Adapun teknologi yang digunakan 

sebagai media informasi adalah smartphone yang dapat digunakan oleh semua 

kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Memiliki 

smartphone merupakan gaya hidup masyarakat luas di era ini. 

Smartphone saat ini tidak lagi menjadi pelengkap saja bagi manusia, 

namun sudah menjadi kebutuhan pokok. Tidak sedikit seorang merasa 

kebingungan bila jauh dari smartphonenya. Berbagai menu aplikasi yang 

disediakan oleh smartphone seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube 

dan juga TikTok membuat seseorang tak perlu berpindah tempat untuk 

menyapa dunia. Bahkan fenomena saat ini adalah seseorang tidak lagi melihat 

smartphone untuk mengecek pesan yang ditujukan padanya, namun untuk 

melihat apa yang diunggah oleh temannya atau orang lain. 
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Hal tersebut juga terjadi dan dialami oleh remaja, mereka sibuk dengan 

smartphone dan melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. 

Idealnya tugas dan tanggungjawab remaja yaitu fokus pada upaya 

pengembangan tanggungjawab sosial atau berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman 

sebaya dan etika moral yang berlaku di masyarakat, menerima dan mencapai 

tingkah laku sosial tertentu yang bertanggungjawab di tengah-tengah 

masyarakat.37 

Realita kehidupan remaja yang tampak kurang seimbang tersebut, 
sebagai akibat dari remaja lebih menyukai kesendirian dengan 
smartphonenya, fokus pada smartphonenya ketika bersosialisasi, acuh 
terhadap lingkungan sekitar. Sehingga timbullah tindakan menyakiti 
orang lain dengan cara mengabaikan komunikasi dalam berinteraksi 
sosial karena sibuk atau lebih fokus pada smartphonenya, dan hal ini 
disebut dengan phubbing.38 

Kondisi inilah yang menyebabkan akhlak remaja mengalami 

penurunan, karena mereka lebih mementingkan smartphonenya dibanding 

orang-orang sekitarnya. Ini menunjukkan sebuah sikap yang kurang sopan 

karena tidak menghargai orang lain atau tidak berkomunikasi dengan lawan 

bicara. Jika dibiarkan tanpa adanya upaya yang tepat, tentu akan sulit bagi 

remaja menumbuhkan kemampuan penyesuaian diri, hilangnya kesadaran 

tanggungjawab remaja sebagai pelajar, dan akan muncul permasalahan-

permasalahan baru dengan teman sebaya maupun guru atau bahkan orang 

dewasa lainnya. 

                                                 
37 Hurlock, E.B., Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Erlangga: Jakarta, 1993), h. 243. 
 
38 Muhibbu Abivian, Gambaran Perilaku Phubbing dan Pengaruhnya terhadap Remaja 

pada Era Society 5.0, Prophetic: Professional, Emphaty, Islamic Conseling Journal, Vol. , No.2, 
2022. h. 57. http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic 

  

http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic
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Kecanduan smartphone pada kalangan remaja ini tidak bisa dianggap 

biasa. Sebab ketika seorang anak sibuk dengan smartphonenya maka 

kemungkinan akan timbul penyakit yang disebut dengan Nomophobia. 

Nomophobia merupakan fobia jenis situasional yang erat hubungannya 

dengan agoraphobia. Kecanduan didefenisikan sebagai kelainan secara 

fungsional anggota tubuh yang disebabkan oleh makanan atau keracunan obat, 

bisa juga kondisi patalogis tidak bisa berhenti dan terus-menerus 

menggunakan atau melakukan hal yang sama. 

Menurut Tran, kehilangan atau terpisah dengan smartphone (baik secara 
fisik atau kehabisan baterai) menyebabkan setidaknya lima gejala yang 
sebelumnya dikenal sebagai Nomophobia seperti ketakutan, atau 
kecemasan, depresi, gemetar, berkeringat, tekanan darah meningkat, 
perasaan sepi dan serangan panik. Gejala tersebut akan berhenti ketika 
kembali menerima smartphone.39 

Berbagai penelitian tentang kecanduan smartphone telah 

membuktikan dampak negatif dari kecanduan smartphone ini pada pola 

perilaku remaja dalam keseharian seperti kecerdesan emosional, gangguan 

emosi dan perilaku, disiplin belajar, dan kemampuan bersosialisasi. Untuk itu 

perlu pemahaman mengenai hal tersebut agar menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan dalam menghadapi era society 5.0.40 

Kebiasan-kebiasan buruk yang terjadi akibat kecanduan smartphone 

dan media sosial yang mengakibatkan terbentuknya aklak yang buruk atau 

tercela pada remaja seperti sulit diatur, tidak menerima kritik, mudah marah, 

iri hati, sombong, berbuat aniaya, boros, anti-sosial, berbuat curang, 

memfitnah, mengumpat, suka berbohong, melakukan kekerasan, penipuan 

                                                 
39 Adicia Syazaid, dkk, Perilaku Nomophobia Pada Remaja di Era Society 5.0, 

Procedding Confrence On Psychology and Behavioral Science, Vol.1, No. 1, 2022. h. 62.  
http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index 
 

40 Sri Widayanti dan Kamsih Astuti, Pendidikan dan Pendampingan Remaja Melalui 
Pola Asuh Demokratis Untuk Mencegah Kecanduang Gadget Menghadapi Era Society 5.0, 
Prosiding Seminar Nasional 2020 Fakultas Psikologi UMBY, 2020.h. 94.  

http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index
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dan lain-lain. Tanpa adanya kontrol diri, peran orang tua, guru dan lingkungan 

maka akan berakibat pada karakter generasi bangsa yang semakin buruk 

3. Penyalahgunaan Internet dan Media Sosial 

Society 5.0 era teknologi bagian manusia, internet tidak dengan 

penyampaian informasi namun juga prosesnya dijalankan dalam kehidupan 

sebagai kontribusinya suatu teknologi. Peran teknologi memudahkan dalam 

berbagai aspek, meliputi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan 

dan sebagainya. Sejumlah informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di 

dunia maya. Data besar ini dianalisis dengan AI dan hasilnya diumpankan 

manusia dalam ruang fisik berbagai bentuk.  

Pemanfaatan teknologi yang kita rasakan memberikan dampak positif 

bagi yang bijak menggunakannya, tetapi juga memberikan dampak yang 

negatif jika menyalahgunakan. Dampak negatif dari penyalahgunaan internet 

yang sering menjadi masalah sosial dan paling banyak mempengaruhi remaja 

atau siswa, yaitu merosotnya interaksi sosial remaja dengan lingkungan sosial. 

Selain itu, dampak negatif yang dapat ditimbulkan misalnya sikap sosial 

seperti kurangnya sopan santun dengan orang yang lebih tua, kurangnya 

interaksi sosial, mampu mengenal dunia kejahatan serta kecanduan yang 

menyebabkan kurangnya mengenal lingkungan sekitar sering dialami oleh 

siswa yang menggunakan internet dengan intensitas dianggap berat.41 

Teknologi merupakan sebuah ancaman bagi generasi penerus bangsa, 

sehingga menjadikan anak-anak memiliki moral atau kepribadian yang buruk. 

Media sosial dapat digunakan membantu kehidupan manusia, namun 

demikian dapat juga memberikan dampak buruk dan negatif. Sebagian 

pengguna sosial media menggunakan media tersebut dengan tidak bijak, 

                                                 
41 M. Firdaus dan M. Fathir, Pentingnya Pendidikan Karakter Di Era Digital Untuk Masa 

Depan. Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 dan Society 5.0, 2019.  
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seperti halnya menyebarkan hoaks, penipuan, pornografi, dan lainnya. Hal ini 

yang membuat bersosial media sangat berbahaya karena ada remaja dan anak-

anak yang mengunakan sosial media untuk berinteraksi sesama penggunanya.  

Kecenderungan penggunaan internet di kalangan remaja semakin 

meningkat dan cenderung berlebihan, dan dalam jangka panjang dapat 

mengakibatkan dampak negatif antara lain menyebabkan masalah kesehatan, 

jika pemakaian internet yang berlebihan bisa juga membuat adanya gangguan 

mental seperti anti sosial, kecemasan, insomnia dan stress pada penggunanya 

membuat kesehatannya terganggu dan juga ketika terlalu sibuk bermain 

internet bisa lupa untuk makan minum hal itu juga mempengaruhi kesehatan 

tubuh, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus. 

Menurut Septiawan, dkk mengatakan dalam jurnalnya bahwa: 

Sebagian besar menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak 
semestinya, untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, 
mengakses konten pornografi, cyberbullyng dan cybervictim, untuk 
sebagiannya bermain game online dan kepentingan lainnya. Kecanduan 
internet juga menjadi hal yang buruk karena terlalu lama bermain game 
dan terlalu kebergantungan dengan internet yang membuat para 
anak/remaja melupakan tugas sekolah, melupakan pekerjaan dan 
melupakan untuk beribadah, terkadang juga membuat malas untuk 
melakukan sesuatu seperti membantu orang tua dan lainnya.42 

Berdasarkan analisa peneliti mengenai hal tersebut, memberikan 

kesadaran bagi penggunaan internet bahwa ini sangat berpengaruh bagi 

tumbuh kembangnya remaja sebagai seorang pelajar. Kesadaran diri sangat 

diperlukan dalam kasus ini, mengingat bahwa internet juga memiliki banyak 

hal positif yang remaja bisa dapatkan seperti menonton video pembelajaran 

yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah, membuat desain presentasi, dan 

masih banyak lagi. Namun setiap remaja dalam proses mengubah pola 

                                                 
42 Septiawan Ardiputra, dkk, Sosialisasi Dampak Bahaya Internet Pada Kalangan 

Pelajar Di Kabupaten Majene, PUBLICA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 
48. 
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kebiasaan buruknya tetap butuh bimbingan dan pendampingan terkhusus 

dalam menggunakan internet secara bijak, agar mereka bisa kembali ke 

fitrahnya sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat dan juga akhlak yang 

mulia. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki titik di mana ia tidak suka 

dengan hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain. 

Selain itu juga sebagai seorang remaja harus senantiasa memiliki 

kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban yang tidak boleh ia tinggalkan 

sebagai seorang muslim, sebab perjalanan mereka masih panjang dan 

membutuhkan banyak ilmu dalam menjalani setiap kehidupan yang diberikan 

oleh Allah swt. dan jangan terlena dengan teknologi yang begitu canggih saat 

ini. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK REMAJA DI 

ERA SOCIETY 5.0 

 

A. Pendidikan Akhlak dalam Perspekstif Islam 

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya berisi 

petunjuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik, tinggal bagaimana 

manusia memanfaatkannya. Menanggalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya 

berarti menanti datangnya masa kehancuran. Sebaliknya kembali kepada al-

Qur’an berarti mendambakan ketenangan lahir dan batin, karena ajaran yang 

terdapat dalam al-Qur’an berisi kedamaian.1 

Allah menciptakan aturan dan norma di dalam kehidupan makhluk-

Nya agar makhluk-Nya tidak berbuat secara bebas dari hal apapun yang 

dikehendaki. Allah mengajarkan tentang arti kehidupan kepada manusia agar 

dapat mewujudkan secara langsung hubungannya dengan Allah dengan 

melakukan hukum yang tertulis di dalam al-Qur’an dan melakukan hubungan 

dengan sesama manusia dengan cara menghubungkan dirinya kepada 

masyarakat sebagai makhluk sosial. Hal tersebut dinamakan dengan 

kehidupan berakhlak.2 

Dalam al-Qur’an dan hadis sangat banyak yang membahas tentang 

pendidikan akhlak dan juga bagaimana cara mendidik akhlak, salah satu 

diantaranya sebagai berikut: 

                                                 
1 Syofrianisda, Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an (Studi Kritis terhadap Surat al-

Hujurat ayat 11-13 dalam Tafsir al-Misbah Karangan Muhammad Qur’an Shihab), HIKMAH: 
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 247.  

 
2 Aisyah Aminy, dkk, Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an, AT-TAJDID: Jurnal 

Pendidikan Dan Pemikiran Islam, Vol, 6, No. 2, 2022, h. 228. 
http://dx.doi.org/10.24127/att.v6521a2366 

http://dx.doi.org/10.24127/att.v6521a2366


92 

 

 

 

1. Akhlak Kepada Allah (Akidah/Tauhid) 

Pada ayat ini membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang 

dikisahkan Allah dalam kitab al-Qur’an, berikut firman Allah ta’ala dalam QS. 

Luqman/31: 13, 

 

ظِيْمٌ 
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
رْك

ِّ
 الش

َّ
هِ اِۗن

ّٰ
 بِالل

ْ
رِك

ْ
ش
ُ
 ت
َ
يَّ لَّ

َ
 يٰبُن

ٗ
ه
ُ
وَ يَعِظ

ُ
مٰنُ لِِبْنِهٖ وَه

ْ
ق
ُ
الَ ل

َ
 ق
ْ
  ٧٣وَاِذ

 

Terjemahnya:  

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai Anakku! Janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar ”3 

 Pada ayat di atas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: 

Allah swt. menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa 
Dia telah menganugerahinya hikmah dan Luqman menasihati anaknya 
yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah bila ia memberikan 
kepada orang yang paling dikasihinya sesuatu yang paling utama dari 
pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang dia pesankan kepada 
anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan 
mempersekutukannya dengan sesuatu pun.4 

Dalam hal ini mengenai ayat di atas bahwasanya menunjukkan 

bagaimana akhlak seseorang kepada Allah swt. dan juga peran orangtua dalam 

mendidik dan membimbing buah hatinya. Pada ayat ini diperintahkan untuk 

menyembah atau beriman hanya kepada Allah swt. serta tidak 

mempersekutukan-Nya karena hal tersebut merupakan dosa yang paling 

besar bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw.  beliau 

bersabda: 

 

                                                 
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 412. 
 
4Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i), 2004, h. 400. 
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ُ
بِ حَدِيْث

ْ
ن
َّ
يُّ الذ

َ
مَ : أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
ت
ْ
ل
َ
الَ : سَأ

َ
هِ بْنٍ مَسْعُودٍ ق

َّ
بْدِ الل

َ
ع

 . 
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
وَ خ

ُ
اوَه

ًّ
هِ نِد

َّ
جْعَلَ الل

َ
 ت
ْ
ن
َ
الَ : أ

َ
هِ ق

َّ
 الل

َ
د
ْ
مُ عِن

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ

Artinya:  

Abdullah bin Mas’ud berkata: “Aku bertanya kepada Nabi saw. tentang  
dosa apakah yang terbesar di sisi Allah?” Nabi saw. menjawab: “Jika 
mempersekutukan Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.”5 

Seorang muslim harus senantiasa melaksanakan ibadah hanya semata-

mata karena Allah, dan senatiasa taat dan patuh pada perintah Allah swt. dan 

menjauhi segala larangan-Nya yang membuat seseorang jatuh pada 

kesyirikan. Misalnya yang masih sering dijumpai pada saat ini ialah percaya 

pada zodiak atau ramalan-ramalan mengenai tanggal lahir dan sebagainya. Ini 

sudah terjangkit di para kalangan remaja maupun orang dewasa, yang 

mempercayai nasibnya dari ramalan zodiak tersebut.  

 Dalam sebuah jurnal penelitian mengenai ramalan zodiak dalam 

pandangan Islam oleh Cut Shabrina, dkk menjelaskan bahwa: 

Konsep zodiak mempunyai prinsip yang sama dengan ramalan ilmu 
tanjim, dimana zodiak adalah perhitungan ramalan bintang yang 
didasarkan pada rasi bintang yang terletak berdekatan, membentuk 
suatu pola. Biasanya ramalan bintang ini digunakan untuk mengetahui 
keadaan atau nasib seseorang dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya 
dewasa ini, banyak orang-orang yang menganggap enteng persoalan ini. 
Bahkan tren zodiak telah marak di masyarakat dan dianggap hal yang 
lumrah. Mempelajari dan meyakini ramalan zodiak ini adalah haram 
hukumnya karena zodiak merupakan penerapan konsep dari ilmu tanjim 
yang mana mempelajarinya saja dilarang oleh Allah, apalagi meyakini 
dan mengikutinya.6 

Hal yang dianggap sepele ini sangat berpengaruh merusak akidah 

seorang muslim yang seharusnya kita hanya percaya dengan takdir Allah, 

ketentuan yang telah Allah berikan kepada setiap diri seorang muslim bukan 

                                                 
5 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari- Muslim, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2017), h. 29.  
 
6 Cut Shabrina D.A, dkk, Ramalan Zodiak dalam Pandangan Islam: Studi Takhrij dan 

Syarah Hadis. Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022, h.637. 
https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs 
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dari ramalan-ramalan zodiak tersebut. Inilah perlunya ilmu agama di dalam 

sebuah keluarga agar mampu membentengi keluarga dari hal-hal yang berbau 

syirik yang dapat merusak akidah seorang anak remaja saat ini.  

Ketika seorang muslim sudah bisa menguatkan rasa selalu diawasi 

Allah dan memiliki kehendak untuk menguasai hawa nafsunya, maka ia akan 

menjadi baik dari dalam dirinya dan melakukan segala perkara dengan selalu 

menjadikan akidah dan nuraninya sebagai standar. Ia tidak akan sesat, fasik 

atau menyimpang, karena ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti 

selalu melihat dan mengawasinya. Dialah Yang Maha Mengetahui semua 

rahasia dan yang disembunyikannya di dalam dada.7 

2. Akhlak kepada Keluarga (Birrul Walidain) 

Pada ayat selanjutnya di surah Luqman ini membahas mengenai akhlak 

kepada kedua orangtua, berikut firman Allah swt. yang tercantum pada QS. 

Luqman/31: 14-15, 

 

رْ 
ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
امَيْنِ ا

َ
 فِيْ ع

ٗ
ه
ُ
فِصَال نٍ وَّ

ْ
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ٰ
ل
َ
ا ع

ً
ن
ْ
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ٗ
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ُ
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ُ
ه
ْ
ت
َ
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َۚ
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َ
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َ
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ْ
ن ِ
ْ
ا الَّ

َ
يْن وَوَصَّ

مَصِيْرُ 
ْ
يَّ ال

َ
 اِل
ۗ َ
يْك

َ
مٌ  ٧٤لِيْ وَلِوَالِد

ْ
 بِهٖ عِل

َ
ك
َ
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َ
 بِيْ مَا ل

َ
رِك

ْ
ش
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى ا

ٰٓ
ل
َ
 ع

َ
ك دٰ

َ
 جَاه

ْ
وَاِن

طِعْهُمَا 
ُ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُك

َ
مَّ اِل

ُ
 ث
َۚ يَّ
َ
ابَ اِل

َ
ن
َ
بِعْ سَبِيْلَ مَنْ ا

َّ
ات ا ْۖوَّ

ً
يَا مَعْرُوْف

ْ
ن
ُّ
وَصَاحِبْهُمَا فِى الد

 
َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ا
َ
  ٧٤ف

Terjemahnya: 

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada 
Aku kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai 
ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

                                                 
7 Abdulllah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam, (Kartasura: Penerbit Insan 

Kamil Solo, 2020), h. 550.  
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kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, 
maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.8 

Setelah Luqman menasihati anaknya untuk menyembah Allah semata 

pada ayat sebelumnya, selanjutnya Luqman menasihati pula anaknya agar 

berbakti kepada kedua orangtua yakni ibu dan bapak. Ini membuktikan 

bahwasanya hormat dan berbakti kepada kedua orangtua menempati posisi 

kedua setelah penggunaan taat dan patuh kepada Allah swt. Walaupun ketika 

orangtua kita memiliki keyakinan berbeda, seorang anak berhak 

memperlakukan orangtua dengan baik menjaga sikap atau akhlak kepada 

orangtua selama di dunia.9 Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka 

menghormati dan memuliakan kedua orangtuanya. Sebab dengan melalui 

jalan orangtua itulah manusia dilahirkan ke muka bumi.  

Dalam hal ini juga, sama dengan apa yang disebutkan dalam firman 

Allah swt. dalam ayat yang lain, yaitu: 

 

حَ  
َ
كِبَرَ ا

ْ
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َ
ك
َ
د
ْ
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َ
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ُ
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ٓ
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ه
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ُ
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ْ
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ُ
 ا
ٓ
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َّ
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ُ
ق
َ
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َ
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ٰ
وْ كِل

َ
رِيْمًا ا

َ
 ك

ا 
وْلَّ

َ
هُمَا ق

َّ
لْ ل

ُ
  ١٣ق

 
Terjemahnya: 

Dan Tuhanmulah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak. Jika salah 
seorang diantara keduanya-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan  
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak 
keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. 
Al-Isra/17: 23)10 

                                                 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 412. 
 
9 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 6, h. 401. 
 
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 284. 
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Allah sangat memberi perhatian kepada seorang muslim agar berbakti 

kepada kedua orangtua, setelah memerintahkan untuk menyembah kepada-

Nya. Allah melarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk terhadap 

orangtua dan selalu bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada 

keduanya, serta berlaku sopan santun dengan perasaan penuh hormat dan 

memuliakannya. 11 

Berbakti kepada orangtua juga dijelaskan dalam sebuah hadis 

Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al- Adab Al-

Mufrad,  
 

 
ُ
ه
َ
الَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ ل

َ
اسٍ ق بَّ

َ
نْ ابنِ ع

َ
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مْ 
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َ
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ٌ
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َ
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َّ
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ْ
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ْ
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ُ
ـه
ّ
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ُ
ه
َ
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َ
ح
َ
ت
َ
ف

الَ 
َ
مَاهُ ق

َ
ل
َ
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ْ
. قِيْلَ وَإِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
ى يَرْضَ ع

َّ
 حَت

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ـه
ّ
مَاهُ.  يَرْضِ الل

َ
ل
َ
 ظ

ْ
 وَإِن

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tidak ada seorang muslim pun yang masih 
memiliki kedua orangtua yang muslim dan selalu berbakti kepada 
keduanya, kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu surga. Bila 
orangtuanya tinggal seorang, maka yang dibuka (pintu surga) juga satu. 
Dan apabila ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah 
tidak akan meridhainya sampai orangtuanya itu meridhai 
(memaafkan)nya.” Lalu ada yang bertanya, “Walaupun keduanya 
berbuat zhalim terhadapnya?” Nabi menjawab, “Walaupun keduanya 
berbuat zhalim.”12 

Namun realita yang terjadi saat ini justru banyak kaum muslimin 

terkhusus para remaja masih sering membantah orangtua bahkan melawan 

orangtua, dan ada juga yang sampai membunuh orangtuanya disebabkan 

karena tidak dipenuhinya keinginan anak tersebut. Hal ini butuh 

                                                 
11 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 6, h. 402. 
 
12 Imam Al Bukhari, Ensiklopedia Hadis-Hadis Adab, Bab 4: Berbakti kepada Kedua 

Orangtua Sekalipun Keduanya Berbuat Zhalim, h. 42. 



97 

 

 

 

pendampingan serta pendekatan antara anak dan juga orangtua agar terjalin 

hubungan yang harmonis sehingga anak mampu memperlakukan orangtua 

mereka dengan baik, berbicara yang lembut serta memberi perhatian yang 

istimewa kepada keduanya. Sebab Allah benci bila seorang anak yang tidak 

patuh dan berbakti kepada kedua orangtuanya. 

3. Akhlak Kepada Diri Sendiri (Ibadah) 

Akhlak kepada diri sendiri, pada pembahasan ini bukan hanya tentang 

merawat diri ataupun tidak menyakiti diri sendiri namun lebih kepada 

bagaimana seorang muslim bisa menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasul-

Nya yakni mencakup hal ibadah kepada Allah dan melaksanakan sunnah-

sunnah dari baginda Nabi Muhammad saw.  

 Pada ayat sebelumnya di QS. Luqman masih berkaitan dalam hal ini, 

beliau memberi nasihat kepada anaknya pada ayat selanjutnya dalam firman 

Allah swt. 

 

وْ فِى 
َ
مٰوٰتِ ا وْ فِى السَّ

َ
رَةٍ ا

ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ٰ
ل قِمِ الصَّ

َ
يَّ ا

َ
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مُوْرِ 
ُ ْ
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َ
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َ
لِك  ذٰ

َّ
 اِن

ۗ َ
صَابَك

َ
 ا
ٓ
ى مَا

ٰ
ل
َ
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َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ه
ْ
  ٧١وَان

Terjemahnya: 

16. (Luqman berkata), “Wahai Anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau 
di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah 
Maha Lembut, Maha Teliti. 17. Wahai Anakku! Laksanakanlah shalat dan 
suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (QS. 
Luqman/31: 16-17)13 

Inilah nasihat-nasihat yang besar manfaatnya, dikisahkan oleh Allah 

swt. dari apa yang diwasiatkan oleh Luqman, agar manusia mencontohinya 

                                                 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 412. 
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dan mengikuti jejaknya. Nasihat yang Luqman berikan kepadanya anaknya 

berkaitan dengan ibadah atau amal-amal saleh. Namun sebelum melakukan 

amal saleh, beliau terlebih dahulu mengingatkan anaknya tentang perbuatan 

bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasan, 

perbuatan baik maupun buruk. 

Pada tafsir Al Maragi dijelaskan bahwa kali ini, yang diuraikan dalam 

ayat di atas adalah kedalaman ilmu Allah swt. bahwasanya Allah swt. menyetir 

perkataan Luqman yakni “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi”.14 Allah swt. mengumpamakan amal manusia 

seperti sebesar biji sawi. Sekalipun perbuatan baik atau buruk itu beratnya 

hanya sebiji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling tersembunyi dan paling 

tidak kelihatan, seperti dalam batu besar atau ditempat yang tinggi seperti di 

langit, atau tempat yang paling bawah seperti di bumi, niscaya hal itu akan 

ditemukan oleh Allah swt. dan semua perbuatan itu akan mendapat balasan 

dari Allah swt. apabila amalnya itu baik, maka balasannya pun baik pula, dan 

apabila amalnya buruk, maka balasannya pun buruk pula.15 

Ayat di atas memberikan sebuah pelajaran bahwasanya sebelum 

melakukan sesuatu amal ibadah, seseorang harus mengilmuinya terlebih 

dahulu agar mengetahui ganjaran ataupun pahala yang akan didapatkan 

setelah melakukan amalan tersebut. Pada ayat ini juga seorang anak diberi 

nasihat agar melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban seorang muslim 

dan melakukan amalan-amalan kebaikan, mencegah atau menghindari 

                                                 
14 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 6, h. 404. 
 
15 Ahmad Mustafa Al Maragi, Terjemahan Tafsir Al Maragi, Juz 21, (Mesir: Mustafa al-

Babi al-Halabi, 1974), h. 158. 
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kemungkaran serta memiliki sifat sabar dan tabah dalam menghadapi segala 

hal dalam kehidupan ini. 

Tak mudah memang dalam melakukan hal tersebut namun ketika 

seorang telah memiliki iman yang benar dan senantiasa dikelilingi orang-

orang yang baik serta mendukung apa yang kita lakukan, maka hal tersebut 

akan mudah dilakukan dan kita juga akan tergerak untuk mengajak orang lain 

agar berbuat baik seperti kita dan hal itu perlunya sikap yang sabar dan tabah 

dalam menjalaninya agar konsisten atau istiqomah. Maka dari itu, dalam 

sebuah hadis umat muslim dianjurkan untuk senantiasa berdoa agar diberikan 

akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut ini: 
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Artinya:  

Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah saw. sering mengucapkan doa, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kesehatan, iffah 
(kehormatan diri), amanah, akhlak yang baik, dan ridha dengan takdir.”16 

4. Akhlak Kepada Manusia (Muamalah) 

Berinteraksi dengan sesama manusia juga memerlukan atau 

membutuhkan sebuah ilmu, seperti cara berkomunikasi, bersosialisasi dengan 

masyarakat, tetangga dan juga teman sekolah ataupun teman kantor. Dengan 

adanya ilmu dimiliki maka seseorang akan lebih damai dalam bemuamalah, 

sebab telah mengetahui adab dan bagaimana akhlak kita terhadap seseorang 

di setiap tempat dan kondisi dimana pun kita berada. 

                                                 
16 Imam Al Bukhari, Ensiklopedia Hadis-Hadis Adab, Bab 144, h. 188. 
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Berkaitan dengan akhlak kepada sesama manusia atau muamalah, ini 

masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah dijelaskan di 

atas. Pada kali ini Luqman kembali memberikan nasihat kepada anaknya 

tentang hubungan manusia dan lingkungan sekitar, sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS. Luqman/31: 18-19, 
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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Terjemahnya: 

18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 19. 
Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.17 

 Pada ayat ini dijelaskan bahwa Luqman menasihati anaknya untuk 

tidak memalingkan wajahnya terhadap orang lain pada saat berbicara 

dengannya, karena sombong dan meremehkannya. Akan tetapi hadapilah dia 

dengan wajah yang berseri dan gembira, tanpa rasa sombong dan tinggi diri. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya: 

Janganlah kamu memalingkan mukamu saat berbicara dengan orang 
lain, atau saat mereka berbicara kepadamu, kamu lakukan itu dengan 
menganggap mereka remeh dan bersikap sombong kepada mereka. 
Akan tetapi bersikap lemah lembutlah kamu dan cerahkanlah wajahmu 
dalam menghadapi mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan 
“Sekalipun berupa sikap yang ramah dan wajah yang cerah saat kamu 
menjumpai saudaramu. Dan jangankah kamu memanjangkan kainmu, 
karena sesungguhnya cara berpakaian seperti itu termasuk sikap 
sombong yang tidak disukai oleh Allah.18 

                                                 
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 412. 
 
18 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 6, h. 404. 
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Pelajaran yang dapat dipetik dari penjelasan ayat di atas bahwasanya 

pentingnya menghargai lawan bicara, dengan memiliki sikap tawadhu yang 

membuat lawan bicara nyaman dan tanpa menyakiti perasaannya dengan 

menunjukkan wajah yang masam atau merasa diri lebih baik darinya.  Hal yang 

dianggap sepele namun sangat berkesan terhadap lawan bicara, sehingga 

dengan menunjukkan sikap yang bersahabat maka seseorang pun akan senang 

berkomunikasi dengan lawan bicaranya. 

Selain daripada itu, pada ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa 

seseorang ketika berjalan di muka bumi senantiasa melangkah dengan 

sederhana tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lambat, akan tetapi 

berjalanlah dengan wajar tanpa pamer atau menyombongkan diri. Hal 

tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah berikut ini: 

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai” yakni tidak melimpahkan anugrah 
kasih sayangNya kepada “orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri”. Dan bersikap “sederhanalah dalam berjalanmu”, 
yakni jangan membusungkan dada dan jangan merunduk bagaikan 
orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan 
menghabiskan waktu. “Dan lunakkanlah suaramu” sehingga tidak 
terdengar kasar bagaikan teriakan kedelai. “Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai” karena awalnya siulan yang tidak 
menarik dan akhirnya tarikan nafas yang buruk.19 

Hal yang sama juga disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai 

perkara tersebut yakni, 

Berjalanlah kamu dengan langkah yang biasa dan wajar, tidak terlalu 
lambat dan tidak terlalu cepat, melainkan pertengahan antara keduanya. 
Janganlah engkau berlebihan dalam bicara dan jangan pula kamu 
mengeraskan suaramu terhadap hal yang tidak ada faedahnya. Karena 
itula disebut dalam firman-Nya “Sesungguhnya seburuk-buruk suara 
ialah suara keledai”. Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang 
mengatakan, sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai, 
yakni suara yang keras berlebihan itu diserupakan dengan suara keledai 
dalam hak keras dan nada tingginya, selain itu suara tersebut tidak 

                                                 
19 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an, (Jakarta: 

Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 139. 
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disukai oleh Allah swt. adanya penyerupaan dengan suara keledai ini 
menunjukkan bahwa hal tersebut diharamkan dan sangat dicela.20 

Maka dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang disampaikan oleh Abu 

Hurairah yang berkaitan dengan betapa buruknya suara keledai tersebut, 

sampai Rasulullah saw. bersabda, 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Jika kalian 
mendengar kokok ayam jantan di waktu malam berarti dia sedang 
melihat malaikat, maka mintalah kepada Allah keumpamaannya. Dan 
jika kalian mendengar ringkikan keledai di waktu malam, sesungguhnya 
ia sedang melihat syetan, maka mintalah kalian perlindungan kepada 
Allah dari syetan.21 

Demikian Luqman seorang hamba yang saleh bukan dari kalangan para 

nabi dan rasul, namun mampu memberikan pelajaran dan hikmah yang luar 

biasa dalam mendidik akhlak seorang muslim. Nasihat yang mencakup pokok-

pokok tuntunan agama yakni akidah, syariah, akhlak yang terbagi beberapa 

bagian dan juga perintah melakukan segala kebaikan, serta perintah bersabar 

yang merupakan syarat mutlak meraih sukses, dunia dan akhirat. 22 

Ini pula menunjukkan bahwa betapa indahnya kehidupan manusia 

ketika diri dihiasi dengan akhlak mulia maka seluruh kehidupan akan terasa 

tenteram dan damai dalam menjalani setiap episode kehidupan yang telah 

                                                 
20 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 6, h. 405. 
 
21 Imam Al Bukhari, Ensiklopedia Hadis-Hadis Adab, Bab 590, h. 650. 
 
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an, h. 140. 
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Allah takdirkan bagi setiap insan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. 

beliau bersabda: 
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Artinya: 

(Dari) Abu Hurairah berkata, “Aku pernah mendengar Abu al-Qasim 
bersabda, ‘Sebaik-baik keislaman seseorang diantara kalian adalah yang 
paling baik akhlaknya diantara kalian apabila mereka faham (yaitu 
memahami ilmu agama dengan pemahaman yang mendalam).23 

Dengan demikian penjelasan mengenai pendidikan akhlak dalam al-

Qur’an dan hadis, membuka wawasan dan pandangan kita terhadap 

bagaimana seorang muslim harus bersikap dan berperilaku yang sesuai 

dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Beberapa ayat dan hadis di atas 

merupakan sebahagian kecil saja yang membahas mengenai pendidikan 

akhlak. Masih banyak ayat-ayat maupun hadis membahas lebih detail 

mengenai pendidikan akhlak, namun bagi penulis QS. Luqman/31: 13-19 

sudah cukup mewakili dalam mendidik akhlak seorang muslim terkhususnya 

remaja.  

Sebab dalam surah tersebut nasehat yang diberikan oleh Luqman 

kepada anaknya yang masih memiliki perjalanan yang panjang dalam 

menghadapi kehidupan dunia sebelum menuju ke akhirat dan tentunya dalam 

menjalani kehidupan harus senantiasa diiringi sebuah ilmu pengetahuan, 

terkhusus ilmu agama agar setiap perbuatan yang dilakukan dapat bernilai 

pahala dan juga mampu mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-

Nya.  

 

                                                 
23 Imam Al Bukhari, Ensiklopedia Hadis-Hadis Adab, Bab 285, h. 178. 
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B. Remaja dalam Perspektif Islam 

 Remaja diistilahkan dengan Ay-Syabab atau Al-Fata. Bentuk jamaknya 

adalah as-Syubban dan al-Fityah. Term al-Fityah dapat dijumpai pada al-Qur’an 

surah Al-Kahfi/17: 10  dan 13. Sedangkan term as-Syubban atau as-Syabab 

dijumpai dalam hadis. Menurut Zainuddin bahwa remaja memiliki beberapa 

fase yang harus dilalui, masa remaja adalah salah satu periode perkembangan 

disebut dengan Daur as-Syabab. Setelah melewati daur as-Shaba (masa bayi) 

dan Daur at-Thufulah (masa anak-anak). Dan periode sesudahnya disebut 

dengan Daur ar-Rajuliyyah dan Daur as-Syaikhukhah. Dilihat dari kacamata 

syari’ah, remaja adalah orang yang sudah mendapat beban kewajiban 

melakukan syariat. Indikasinya biasanya ditandai dengan menstruasi bagi 

wanita. Periode remaja juga disebut sebagai periode Storm and Stress, yaitu 

keadaan pancaroba, antara lain m enyangkut perilaku seksual dan kriminal 

yang sering disebut dengan kenakalan remaja. 24 

Remaja dalam psikologi mengandung banyak istilah. Barat menyebut 

dengan istilah “puber”. Sedangkan orang Amerika menyebutnya “adolesensi”. 

Di negara Indonesia sendiri istilah remaja ada yang menggunakan “akil balig”, 

“pubertas”, dan paling banyak menyebutnya dengan “remaja”.25 Sedangkan 

dalam al-Qur’an istilah lain remaja disebut juga dengan “balig”. Sebagaimana 

firman Allah swt, 
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24 Zainuddin, Islam dan Masalah Remaja, GEMA: Media Informasi & Kebijakan 

Kampus, Publikasi: Jum’at 8 November 2013,  
https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-masalah-remaja.html  

 
25 Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 63. 
 

https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-masalah-remaja.html
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Terjemahnya: 

Apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah 
mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa 
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. 
Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nur/24: 59)26 

Pada tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa ayat di atas terdapat istilah kata 

“balig” yang dikaitkan dengan kata “al-hilm” antara lain berarti mimpi, anak 

yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai “hulm” karena salah satu 

tanda kedewasaan adalah mimpi berhubungan seks atau “mukaddimahnya” 

yang menyebabkan keluarnya mani untuk anak laki-laki dan haid untuk anak 

perempuan.27 Oleh sebab itu remaja disebut dengan “balig” yang memiliki 

tanda-tanda seseorang dikatakan telah mencapai usia remaja ialah bagi laki-

laki mengeluarkan mani dan bagi anak perempuan menstruasi. 

Adapun pada fase remaja yang mengalami pertumbuhan dapat ditandai 

dengan usia, berawal dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau usia 

yang akan beranjak mengalami perubahan juga dijelaskan dalam al-Qur’an. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Gafir/40: 67, 
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Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu 
dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai anak, kemudian 
dibiarkan kamu dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi diantara kamu ada yang 

                                                 
26 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 358. 
 
27 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesenian Al Qur’an, Jilid 9 

(Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 397. 
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dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai 
kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.28 

Penjelasan mengenai ayat di atas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir 

mengatakan bahwa: 

Dialah Allah Yang Menciptakan kamu dalam fase-fase tersebut semuanya 
dengan sendirian, tiada sekutu bagi-Nya. Dia pulalah Yang mengatur, 
merencanakan, dan menentukan ukuran-ukurannya dalam semuanya 
itu. “Diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu” yakni sebelum 
dilahirkan ke alam dunia ini, bahkan gugur sejak masih dalam usia 
kandungan. Diantara mereka ada yang diwafatkan dalam usia anak-anak 
dan usia muda, ada pula dalam usia tua sebelum memasuki usia pikun. 29 

Allah swt. menciptakan manusia dari awal hingga akhir. Kehendak dan 

ketentuan Allah sudah terpenuhi pada setiap kasus yang sudah ditentukan 

itu.30 Dalam hal ini manusia mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan 

remaja terlihat pada usianya. Sedangkan dalam hadis juga dijelaskan 

mengenai usia balig seorang anak ketika sudah bisa ikut dalam medan perang, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw. 
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Artinya: 

Ibnu Umar berkata: “Rasulullah saw. menawarkan untuk ikut pada 
perang Uhud, (namun ketika beliau tahu) aku baru berusia empat belas 
tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang. Kemudian 

                                                 
28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 475. 
 
29 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 7, h. 183. 
 
30 Siti Fatimah, dkk, Konsep Pendidikan Remaja Muslim Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan (Studi Kitab: Tarbiyah al Aulad fi al-Islam), EDU RILIGIA, Vol. 2, No.1, 2018, h. 58. 
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ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi saw. dan aku telah 
berusia lima belas tahun maka beliau meluluskanku.” (Dikeluarkan oleh 
Bukhari pada Kitab ke-52, Kitab Kesaksian bab ke-18, bab menjadi 
balignya ank-anak dan kesaksian mereka).31 

 Hal ini berkaitan dengan tahap pertumbuhan remaja yang 

dikemukakan oleh Monks, menurut Monks remaja dibagi menjadi beberapa 

fase, yaitu: (1) fase remaja awal berusia 12-15 tahun, (2) fase remaja 

pertengahan berusia 15-18 tahun, (3) fase remaja akhir berusia 18-21 tahun32 

 Selain usia yang menjadi tanda bahwa seorang manusia telah 

memasuki usia remaja yang telah dijelaskan dalam salah satu ayat al-Qur’an 

maupun hadis. Ada beberapa karakter seorang remaja yang Allah dan rasul-

Nya juga gambarkan dalam al-Qur’an dan hadis. Salah satunya pada QS. 

Yusuf/12: 23, sebagaimana firman Allah swt., 
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Terjemahnya: 

Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. 
Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, “Marilah mendekat 
kepadaku.” Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah, sungguh, 
tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang 
yang zalim itu tidak akan beruntung.33 

Dalam ayat ini Nabi Yusuf merupakan salah satu contoh pemuda yang 

memiliki pendirian yang teguh, karena keimanan dan rasa takutnya kepada 

Allah swt. sehingga ia selamat dari godaan wanita yang telah menggodanya. 

                                                 
31 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari-Muslim,Bab: Penjelasan Tentang Usia 

Baligh, h. 722. 
32 F.J Monks, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2002), h. 262. 
 
33 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 238. 
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Sebagai generasi muda tentu dapat menjadikan ayat ini sebagai rujukan dan 

teladan dari nabi Yusuf, bahwa generasi muda atau remaja itu juga harus 

memiliki iman dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang semakin 

mengkhawatirkan. Sebab dengan memiliki keimanan dan akidah yang kuat, 

tidak mengikuti hawa nafsu, selalu merasa diawasi oleh Allah swt. akan 

selamat dari berbagai macam godaan yang menyilaukan dunia.34 

 Menurut Syaikh Mustafa Al-Ghalayani seorang pujangga muslim 

mengatakan dalam kitabnya Idhatun Nasyi’in, “Sesungguhnya ditangan 

pemuda terletak urusan ummat (bangsa) dan dalam dinamikanya tergantung 

kehidupan mereka.” Sejalan dengan upaya pembinaan dan pembangunan 

generasi muda maka kedudukan dan peran generasi muda sangatlah penting 

dalam suatu bangsa, motivasi lain agar generasi muda sebagai generasi yang 

kreatif, dinamis, cerdas, terampil, berilmu dan bertaqwa sebagaimana syair 

Imam Syafi’i berikut: “Demi Allah, hendaknya kehidupan pemuda dengan ilmu 

dan taqwa, jika tidak berilmu dan taqwa maka bukanlah pemuda”. 35 

Umat Islam merupakan umat yang terbaik, dalam Islam terdapat 

generasi-generasi emas yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap 

kemajuan dan perkembangan suatu bangsa, maka ini merupakan generasi 

muda, yang masih kuat, aktif, produktif untuk melakukan segala hal sehingga 

umat terbaik ini juga berawal dari generasi muda atau para kalangan remaja. 

Maka al-Qur’an merupakan kunci untuk melahirkan khaira ummah tersebut 

dan melahirkan generasi Qur’ani yang beriman.36 

                                                 
34 Musollin dan Badarussyamsi, Generasi Muda dalam Al Qur’an Perspektif Tafisr Al-

Azhar dan Tafsir Al Misbah, Journal of Comprehensive Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 437. 
 
35 M. Ali Hasan Umar, Al-Qur’an dan Pembangunan Nasional, (Jawa Tengah: CV. 

Bahagia Batang:, 1992), h. 202. 
 
36 Abdul Halim, Al Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Jakarta: Ciputat 

Press, 2002), h. 321. 
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Sebagaimana dalam al-Qur’an menceritakan tentang pemuda atau 

remaja yang beriman dan berpegang teguh pada keimanannya. Tentu tidak 

menutup kemungkinan generasi-generasi muda yang ada saat inipun dapat 

mengikuti jejak-jejak generasi muda yang telah Allah swt. kisahkan dalam al-

Qur’an.  Begitupun dalam hadis Rasulullah saw. yang menyebutkan ada 

beberapa contoh anak muda yang dicintai oleh Allah dan akan memberikan 

harapan baik di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah saw. bersabda: 
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 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ٣١الزكاة : 

 

Artinya: 

Abu Hurairah berkata: “Nabi saw. bersabda: Tujuh macam orang yang 
akan mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali 
naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang rajin 
beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terpaut (ingat) 
masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah baik ketika 
bertemu (berkumpul) atau berpisah, seorang lelaki yang dirayu wanita 
bangsawan yang cantik untuk berzina, namun ia berkata: ‘Aku takut 
kepada Allah’, seorang yang bersedekah dengan rahasia, sehingga tangan 
kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, 
dan orang yang ingat kepada Allah ketika sendirian sampai bercucuran 
air matanya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-10, Kitab Adzan 
bab ke-36, bab orang yang duduk di masjid, menunggu shaat dan 
keutamaan masjid).37 

                                                 
37 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari-Muslim, Bab: Keutamaan Sedekah 

Dengan Sembunyi-sembunyi, h. 346. 
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Dalam hadis ini setidaknya ada beberapa contoh pemuda idaman yang 

patut dicontoh oleh kalangan remaja saat ini, karena gambaran dari hadis ini 

bahwa pemuda-pemuda tersebut mendapat pertolongan dari Allah swt. di hari 

kiamat nanti. Sebab mereka mampu membentengi dirinya sejak ia masih muda 

serta ketegaran dan kekuatan iman dan yang dimilikinya. Oleh karenanya, di 

saat proses pertumbuhan seorang remaja saat ini harus senantiasa dibekali 

ilmu agama agar mampu menghadapi tantangan zaman dan senantiasa 

melakukan hal-hal yang baik dengan mencontohi para pemuda terdahulu yang 

telah dikisahkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya dalam al-Qur’an maupun dalam 

hadis.  

 

C. Pendidikan Akhlak Bagi Remaja di Era Society 5.0 dalam Islam 

Pendidikan akhlak merupakan tujuan dari pendidikan nasional 

tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3 mengemukakan bahwasanya: 

Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab.38 

Pada undang-undang di atas sangat jelas bahwasanya tujuan 

pendidikan ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik, berakhlak 

mulia, berilmu serta bertanggungjawab. Hal ini harus menjadi perhatian yang 

khusus oleh guru dan terutama orangtua dalam membimbing peserta didik 

atau anak bangsa untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan 

                                                 
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Jakarta, Juli 2003. 
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tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Sebagaimana yang diketahui saat ini di era society 5.0, perkembangan 

teknologi yang cepat dan canggih sehingga konsep masyarakat terintegrasi 

dengan teknologi.39 Teknologi bukanlah hal yang awam di kalangan 

masyarakat tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki setiap 

orang, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Pendidikan adalah usaha 

untuk meningkatkan sumber daya manusia menjadi orang baik secara 

karakter maupun moral atau memiliki akhlak yang baik. 

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat disetiap lapisan manusia 

dari usia anak-anak sampai yang lanjut usia, semuanya bergantung pada 

kecanggihan teknologi yang ada saat ini karena menjadi sebuah kebutuhan 

dalam menjalani kehidupan. Namun dibalik dampak positif yang sangat 

banyak dirasakan oleh manusia dengan adanya teknologi, memudahkan segala 

aktivitas manusia. Teknologi juga tidak lepas dari dampak negatif yang 

dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat, terkhusus remaja Indonesia itu 

sendiri.  

Hal ini berkaitan dengan krisis akhlak yang dialami generasi muda 

penerus bangsa yang bergantung pada teknologi. Salah satunya internet dan 

media sosial yang begitu dekat dengan mereka disetiap smartphonenya. 

Internet memang menyediakan informasi yang banyak sekali manfaatnya, 

namun bagi orang-orang yang menggunakan fasilitas teknologi dengan tidak 

bijak dan tidak benar mampu merusak kehidupannya disebabkan mengakses 

sesuatu yang tidak baik. Dan ini banyak terjadi pada kalangan remaja yang 

                                                 
39 Haddar G.A, dkk, The rRevolution Of Islamic Education Thought In The Era Of 

Society 5.0: Corrections and Analysis Of Studies In Islamic Higher Education Institutions In 
South Kalimantan, International Journal of Teaching and Learning, Vol, 1, No. 4, 2023. 
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memiliki rasa ingin tahu lebih besar mengenai suatu hal dan akhirnya 

mengakses informasi tanpa memikirkan efeknya. 

Banyak kasus remaja yang saat ini yang membuat akhlak mereka 

menurun, disebabkan pengaruh canggihnya teknologi. Diantara fenomena 

akhlak remaja di era society 5.0 ialah melalaikan kewajiban sholat dan belajar, 

kurangnya sopan santun, perbuatan bullying, pergaulan bebas, screen-

agression (agresi layar), sextortion (sekstorsi) sebagaimana telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya. Dan hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, banyak aspek 

yang menyebabkannya diantaranya tingkat pendidikan keluarga yang minim 

dalam hal ini ilmu agama, kecanduan smarthphone, penyalahgunaan internet 

dan media sosial. Namun yang menjadi hal penting disini ialah bagaimana 

peran orangtua dalam memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi 

yang begitu canggih saat ini dan juga penanaman akhlak yang baik kepada sang 

anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan bermanfaat. 

Berkaitan dengan pendidikan akhlak bagi remaja, Islam menaruh 

perhatian yang begitu besar sebab remaja merupakan generasi muda yang 

kuat fisik dan semangatnya dalam menegakkan kebenaran dan mencegah 

kemungkaran di muka bumi. Sehingga Islam menginginkan remaja sebagai 

penerus generasi orang-orang yang beriman dan diharapkan remaja-remaja 

muslim memiliki keimanan, teguh akidahnya, baik budi pekertinya dan 

berakhlak mulia.40 Sebagaimana kisah remaja muslim dalam firman Allah swt.: 

 

                                                 
40 Siti Fatimah, dkk, Konsep Pendidikan Remaja Muslim Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan (Studi Kitab: Tarbiyah al Aulad fi al-Islam), EDU RILIGIA, Vol. 2, No.1, 2018, h. 54 
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Terjemahnya: 

13. Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan 
sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang 
beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada 
mereka. 14. Dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu 
mereka berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak 
menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu 
kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.” 
(QS. Al-Kahfi/18: 13-14)41 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas 

menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah golongan 

anak muda. Mereka mau menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya dari 

pada generasi tua yang terjerumus dan tenggelam dalam agama yang batil. 

Oleh karena itu kebanyakan orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan 

Rasul-Nya adalah kaum muda. Sedangkan generasi tua dari kalangan kaum 

Quraisy secara umum lebih memilih untuk tetap memeluk agama mereka dan 

tidak ada dari mereka yang memeluk Islam, melainkan hanya sedikit. Oleh 

karena itu Ashabul Kahfi adalah kaum muda yang diberikan bimbingan dan 

karunia ketakwaan sehingga mereka beriman kepada Rabb mereka. Dengan 

kata lain mereka mau mengakui ke-Esaan-Nya dan bersaksi tidak ada Tuhan 

selain Allah.42  

Oleh sebab itu untuk mewujudkan remaja muslim yang teguh 

akidahnya memerlukan pendidikan baik berupa bimbingan, nasehat, 

                                                 
41 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 294. 
 
42 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 5, h. 236. 
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perhatian maupun pengawasan orangtua. Sebab masa remaja bergejolak 

dengan berbagai goncangan-goncangan sehingga harus mempunyai pegangan 

pembentukan dirinya. Menurut Masdudi, masa remaja dikatakan sebagai masa 

krisis karena belum ada pegangan sedangkan kepribadiannya sedang 

mengalami pembentukan. Pada masa itu dia memerlukan bimbingan terutama 

orangtuanya.43 

Orangtua merupakan orang pertama yang dikenal anak dan orang 

pertama pula yang membimbing tingkah laku anak mereka dengan pemberian 

nilai terhadap tingkah lakunya ini terbentuklah dalam diri seorang anak 

norma-norma tentang apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak 

boleh. Kewajiban orangtua dalam mendidik anak untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik tercantum dalam al-Qur’an. Sebagaimana Allah berfirman: 
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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. (QS. At-Tahrim/66: 6)44 

 Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai firman Allah “peliharalah diri dan 

keluargamu dari api neraka”, Mujahid mengatakan: bertakwalah kepada Allah 

dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. 

Sedangkan Qatadah mengatakan: hendaklah engkau menyuruh mereka 

                                                 
43 Masudi, Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja dan Implikasi Bimbingannya, Vol. 

1, No. 2, 2012, h. 62. 
44 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 560. 
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berbuat taat ke pada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadaNya. Dan 

hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintah 

mereka untuk menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat 

kepada Allah peringatkan dan cegahlah mereka.45 Dalam hal ini orangtua 

bertanggung jawab mendidik remaja untuk selalu bertakwa kepada Allah, 

menyeru kepada jalan kebaikan dan menjauhkannya dari maksiat. 

 Olehnya itu dalam membentuk dan mendidik akhlak remaja di era 

society 5.0 agar menjadi pribadi yang lebih baik ada beberapa upaya yang 

dapat dilakukan bagi para orangtua dan guru dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan remaja saat ini yang membuat akhlaknya semakin menurun:  

1. Menanamkan Kesadaran Beragama Kepada Remaja  

Kesadaran beragama sebagai manifestasi dari keyakinan seseorang 

terhadap agama akan mempengaruhi cara berpikir, dan bersikap atau 

berperilaku. Hal ini ini berarti, kesadaran beragama akan mempengaruhi baik 

tidaknya perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang hadir (terasa) 

dalam pikiran yang dapat diuji melalui instropeksi atau dapat dikatakan 

bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas kejiwaan dalam beragama.46 

Menurut Abdul Aziz Ahyadi, kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, 

pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang 

terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian.47 

                                                 
45 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 8, h. 229. 
 
46 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.3-4. 
 
47 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila, (Bandung: Sinar 

Baru, 1991), h. 47. 
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Penanaman kesadaran beragama merupakan hal sangat penting bagi 

orangtua dalam mendidik akhlak remaja, dengan menanamkan kesadaran 

kepada remaja maka mereka akan merasa selalu diawasi oleh Allah swt. dan 

akan menjalani kehidupannya dengan tenang dan damai. Sebab dalam dirinya 

sudah tertanam rasa keagamaan, dan setiap tindakan dan perilakunya 

berdasarkan nilai-nilai keagamaan. 

Orangtua sebagai tokoh utama dalam mendidik akhlak anak memiliki 

tanggungjawab untuk memberikan pemahaman ilmu agama dan pembiasaan 

ibadah agar remaja memiliki kesadaran dalam beragama. Berikut beberapa hal 

yang perlu dilakukan oleh orangtua dan juga pendidik di sekolah ialah: 

1. Memberikan Pendidikan Tauhid 

Islam mengajarkan untuk senantiasa taat dan patuh kepada pencipta-

Nya dan meyakini seluruh apa yang diciptakan-Nya. Sebagaimana dalam 

firman Allah swt. pada QS. At-Taubah/9: 129, yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah, “Cukuplah 
Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung.48 

 Pada kitab tafsir Ibnu katsir bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa 

Allah yang memiliki segala sesuatu, dan Dia pula yang menciptakannya, karena 

Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arasy yang agung yang merupakan atap dari 

semua makhluk. Semua makhluk mulai dari langit, bumi, dan segala sesuatu 

yang ada pada keduanya serta segala sesuatu yang ada diantara keduanya 

                                                 
48 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 207. 
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berada di bawah ‘Arasy dan tunduk Patuh di bawah kekuasaan Allah swt. 

Pengetahuan (ilmu) Allah meliputi segala sesuatu, kekuasaan-Nya 

menjangkau segala sesuatu, dan Dialah yang melindungi segala sesuatu.49 

 Remaja yang telah dibekali ilmu agama akan mudah membentengi 

dirinya dari hal-hal yang negatif disekitarnya, dalam hal ini arus teknologi 

yang kian pesat dan memiliki sisi positif dan negatifnya. Maka dengan ilmu 

agama tersebut, para remaja akan lebih berhati-hati menggunakannya dan 

akan sadar dengan sendirinya bahwa ia adalah hamba Allah yang memiliki 

tugas dan kewajiban dalam hidupnya yakni beribadah kepada Allah swt. 

2. Mendisiplinkan dalam Beribadah 

Tertanamnya pendidikan tauhid pada remaja maka tak cukup hanya 

dengan itu saja, tetapi perlu diasah dengan disiplin dalam beribadah. Ibadah 

banyak macamnya, mencakup semua macam keta’atan yang tampak pada 

lisan, anggota badan dan yang lahir dari hati. Seperti dzikir, tasbih, tahlil, dan 

membaca al-Qur’an; shalat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma’ruf nahi 

mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu 

sabil; cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, khasyyatullah (takut kepada Allah), 

inabah (kembali) kepada-Nya, ikhlas kepada-Nya, sabar terhadap hukum-Nya, 

ridha terhadap qadha’-Nya, tawakkal, mengharap nikmat-Nya dan takut dari 

siksa-Nya.50 

Pendidik dan orangtua memiliki kewajiban dalam memahamkan dan 

mendisiplinkan kepada anak remaja terkait ibadah yang wajib mereka lakukan 

setiap harinya seperti sholat 5 waktu, membaca al-Qur’an, berdzikir dan 

bersholawat serta bersedekah dan yang lainnya sebagai bentuk ketataan 

                                                 
49 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 5, h. 164. 
50 Jamaluddin, dkk, Konsep Ibadah: Dzikir & Do’a Terbaik, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 

2020), h. iv.  
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mereka kepada sang Khaliq. Sebab sejatinya manusia diciptakan ke muka bumi 

ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah swt. yang 

tercantum dalam al-Qur’an surah Az-Zariyat/51: 56, 

 

وْنِ 
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ اِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
جِنَّ وَالَّ

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
  ٤١وَمَا خ

 
Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku. 51 

Pada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut yakni 

sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia agar Allah memerintahkan 

mereka (jin dan manusia) untuk menyembah Allah, bukan karena Allah 

membutuhkan mereka (jin dan manusia). Ali ibnu Abu Talhah telah 

meriwaytkan dari Ibnu Abbas bahwasanya kalimat “melainkan supaya mereka 

beribadah kepada-Ku” yakni agar mereka mengakui kehambaan mereka 

kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Sedangkan menurut 

Ibnu Juraij, makna yang dimaksud ialah melainkan supaya mereka mengenal-

Ku.52 

Sehingga demikian, pentingnya dalam mendisiplinkan anak remaja 

untuk senantiasa melakukan ibadah apapun yang sesuai dengan syari’at agar 

mampu mendekatkan diri kepada Allah dan lebih sadar akan kebutuhan 

dirinya terhadap Allah dalam hidupnya serta menjadikan sebuah tameng 

dalam menjalani kesehariannya di era digital ini. 

3. Memberikan Teladan yang Baik 

                                                 
51 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 523. 
 
52 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 7, h. 546. 
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Keteladan dalam pendidikan adalah cara efektif dan berhasil dalam 

mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya. 

Anak akan mengikuti tingkah laku orangtua maupun pendidiknya, meniru 

akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Bahkan, semua bentuk perkataan dan 

perbuatan orangtua dan pendidik akan terpatri dalam diri anak. 53 

Islampun menekankan pentingnya orangtua ataupun pendidik menjadi 

teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu orangtua harus mengamalkan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk perilaku online 

dan offline, sebab anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, jadi 

orangtua harus memastikan bahwa mereka menunjukkan perilaku yang baik 

dan bijak, baik di media sosial maupun di dunia nyata. 

Dengan demikian, sosok yang menjadi panutan dalam memberikan 

teladan yang baik sepanjang sejarah disetiap waktu dan tempat kepada anak 

adalah nabi Muhammad saw. sebagaimana firman Allah swt, yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan paling banyak mengingat Allah. (QS. Al-
Ahzab/33:21)54 

Sosok Rasulullah saw. merupakan manusia yang hampir sempurna 

akhlaknya, sehingga beliau diberi gelar sebagai suri tauladan yang baik bagi 

umat muslim maupun yang non-muslim. Perilaku dan cara Rasulullah saw. 

mendidik para sahabat dan keluarganya menghasilkan orang-orang hebat 

                                                 
53 Abdulllah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam, h. 516. 
54 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 420. 
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disebabkan karena ketaatan kepada Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-

sunnah beliau nabi Muhammad saw.  

Ketika seorang anak memiliki role model yang baik maka kelak anak 

tersebut akan mengikuti jejak role modelnya tersebut. Maka sepatutnya 

orangtua memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak mulai dari 

tutur kata yang baik dan sopan serta perbuatan yang baik agar seorang anak 

mampu menerapkan nilai-nilai agama pada dirinya.  

4. Mengajarkan Tentang Tanggungjawab Remaja  

Para remaja harus sadar bahwa setiap muslim yang hidup di dunia akan 

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya semasa hidupnya. 

Sebagaimana dalam firman Allah swt. yang tercantum pada QS. Al-Isra/17: 36, 

yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.55 

Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasanya setiap hamba akan 

dimintai pertanggungjawab tentang apa yang dilakukan oleh anggota-anggota 

tubuhnya pada hari kiamat, dan semua anggota tubuhnya akan ditanyai 

tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya.56 

Menyikapi fenomena akhlak remaja di era society 5.0 yang terjadi pada 

era ini maka dengan memberikan kesadaran beragama pada remaja, mereka 

                                                 
55 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 285. 
 
56 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 4, h. 236. 
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akan lebih mudah mengontrol setiap tindakan yang mereka lakukan sehingga 

mampu terhindar dari hal-hal yang negatif dan dampak buruk yang terjadi di 

masyarakat maupun di media sosial. 

 

 

2. Memberikan Pengawasan Terhadap Setiap Perbuatan Remaja 

Seti nap orangtua pasti ingin melihat anaknya menjadi pribadi yang 

jauh lebih baik dari dirinya dan menjadi pribadi yang baik dan bisa berguna 

bagi bangsa dan agama. Ditengah era digital saat ini, banyak gangguan yang 

dihadapi sebagian orangtua dalam mendidik anaknya karena kurangnya 

pengawasan terhadap apa yang mereka lakukan disebabkan karena sibuk 

dengan pekerjaan sehingga terkadang menghiraukan tumbuh kembang 

anaknya selama ini. 

Walaupun demikian, sebagai orangtua tetap memberikan perhatian 

yang lebih kepada anak terutama di usia remajanya yang sangat rentan 

terhadap godaan media sosial dan internet saat ini disebabkan penggunaan 

gadget yang berlebihan. Sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap 

karakter dan juga akhlak seorang remaja. 

Dalam Islam, banyak ayat dan hadis mengingatkan bahwa betapa 

pentingnya menjaga anak dan keluarga dari perbuatan yang sia-sia dan 

bahkan menjerumus kepada kemaksiatan. Dapat dilihat bagaimana seorang 

ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarga agar mampu memberikan 

pengawasan dan perlindungan bagi keluarga dalam segala aspek. Hal tersebut 

tercantum dalam QS. At-Tahrim/66: 6, Allah swt berfirman: 
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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 peintahkan kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.57 

Pada ayat di atas, menurut Ali ibnu Talhah telah meriwayakan dari Ibnu 

Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya “peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka”, maknanya adalah amalkanlah ketaatan kepada 

Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada keluargamu untuk 

berdzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.58 

Keluarga dalam Islam dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat 

yang bertanggungjawab atas pendidikan dan pengawasan anak-anaknya, 

termasuk remaja. Dalam era society 5.0, keluarga perlu menggunakan 

teknologi dengan bijaksana sebagai alat bantu untuk memantau dan 

mengarahkan perbuatan remaja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam 

perspektif Islam pengawasan tidak hanya tentang mengontrol, tetapi juga 

membimbing dan melindungi anak remaja dapat tumbuh menjadi individu 

yang bertanggungjawab dan berakhlak baik. 

Namun disamping memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk 

mengawasi anak, Islam mengajarkan kepada para orangtua untuk 

menanamkan dalam diri anak remaja yakni sifat muraqabatullah (merasa 

                                                 
57 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 560. 
 
58 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 8, h. 228. 
 



123 

 

 

 

diawasi Allah). Sifat ini mengajarkan kepada anak utuk meyakini bahwasanya 

Allah swt. mengawasi setiap tindakan dan perilakunya. Allah swt. mengetahui 

apa yang dilihat dan apa yang tersembunyi dalam dada.59 Sehingga dengan 

menanamkan sifat tersebut, maka orangtua akan lebih mudah mengawasi 

setiap tindakan yang dilakukan karena sudah terbiasa dalam kesehariannya 

memiliki rasa takut dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang 

di era society 5.0. 

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap setiap perbuatan anak 

remaja saat ini, Islam juga menekankan bahwa pendekatan haruslah lembut 

dan penuh kasih sayang. Remaja perlu dibimbing dengan penuh pengertian 

dan kesabaran, tanpa mengurangi haknya yang diperlukan untuk melindungi 

mereka dari bahaya dan kesalahan dalam menjalani kehidupan di era digital 

ini. 

3. Memberikan Edukasi kepada Remaja dalam Memanfaatkan 

Teknologi dengan Bijak 

Di tengah gejolak perubahan teknologi yang mengiringi era society 5.0, 

penting bagi remaja untuk dibimbing dalam memanfaatkan teknologi dengan 

bijak. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan teknologi haruslah senantiasa 

diiringi dengan nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan. Berikut adalah 

panduan untuk memberikan edukasi kepada remaja agar mereka dapat 

menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan bermanfaat: 

a. Pendidikan tentang Etika Digital 

Edukasi tentang etika digital merupakan fondasi penting dalam 

memandu remaja dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak. Islam 

menekankan pentingnya ahklak yang baik dalam setiap aspek kehidupan, 

                                                 
59 Abdulllah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam, h. 124. 
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termasuk dalam interaksi di dunia digital. Remaja perlu diajarkan untuk 

berkomunikasi secara sopan, menghormati privasi orang lain, dan menjauhi 

konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.60 

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada terkhusus pada remaja 

era digital ini, al-Qur’an menjadi solusi dari setiap masalah. Sebab al-Qur’an 

merupakan pedoman bagi umat manusia. Al-Qur’an banyak memberikan 

pelajaran dan pedoman kepada manusia dalam menjadi kehidupannya di 

sepanjang zaman hingga zaman era digital ini. Pendidikan tentang etika digital 

atau etika ketika menggunakan teknologi saat ini, Allah swt. telah 

memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa menggunakan teknologi dan 

media sosial dengan bijak. Hal ini tercantum pada QS. Al-Ahzab/33: 70, Allah 

swt. berfirman: 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ucapkanlah perkataan yang benar.61 

Adapun makna atau tafsir dari ayat tersebut dalam kitab tafsir Ibnu 

Katsir bahwasanya Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 

bertakwa kepada-Nya dan menyembah hanya kepada-Nya. Sedangkan makna 

dari kalimat “ucapkanlah perkataan yang benar” ialah hendaklah seseorang 

mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula 

menyimpang.62 Hal ini sangat perlu diajarkan dan disampaikan kepada para 

                                                 
60 Mulyawan Safwandy dkk, Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Technology, 

ICONITIES (International Conference on Islamic Civilization and Humanities), Jul 2023. 
 
61 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 427. 
 
62 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Sheikh, Terjemahan Tafsir 

Ibnu Katsir, Jilid 8, h. 543. 
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remaja yang saat ini sering sekali melakukan cyberbulling, cybervictim, 

menyebarkan hoax (informasi palsu) dan lain sebagainya yang berdampak 

buruk bagi orang-orang disekitarnya. Dengan mengajarkan anak tentang etika 

digital, akan berdampak kepada perilakunya yakni mampu lebih bijak dalam 

menggunakan teknologi atapun media sosial.   

b. Kesadaran akan Dampak Negatif Teknologi 

Remaja perlu diberi pemahaman mendalam tentang potensi dampak 

negatif dari penggunaan teknologi yang tidak bijaksana. Islam mengajarkan 

pentingnya pengendalian diri dan menjauhi segala bentuk kecanduan. Edukasi 

tentang risiko kecanduan media sosial, game online, dan konten negatif 

lainnya, perlu diberikan secara terbuka.63 

  Menanamkan kesadaran akan dampak negatif teknologi kepada 

remaja merupakan sebuah upaya penting dalam membentuk generasi yang 

bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Dalam menggunakan teknologi 

haruslah senantiasa diimbangi dengan nilai-nilai agama, sebab ketika 

seseorang menggunakannya tanpa dasar ilmu agama maka akan mudah 

terjerumus pada hal-hal yang negatif. Olehnya itu, remaja harus menyadari 

dampak negatif  dari teknologi yang ada sekarang ini seperti kecanduan media 

sosial, lupa waktu sehingga melalaikan ibadah, belajar dan berinteraksi 

langsung dengan masyarakat, hilangnya nilai-nilai moral disebabkan konten-

konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan dan kebencian. 

Sehingga hal tersebut nantinya akan berdampak pada kesehatan mental dan 

emosional remaja. 

                                                 
63 Bambang Niko, Dampak Negatif IPTEK terhadap Manusia, Diakses pada tanggal 25 

April 2024, https://bnp.jambiprov.go.id/dampak-negatif-iptek-terhadap-manusia/ 
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Dalam Islam Allah swt. dan Rasul-Nya telah mengingatkan bahwa 

dalam melakukan sesuatu tidak boleh berlebihan dan sebagai umat muslim 

harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang baik dan bermanfat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. 

beliau bersabda: 
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Artinya: 
Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain 
bin Abi Bin Abu Thalib bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Diantara tanda 
baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak 
bermanfaat baginya.”64 

Hadis di atas sangat jelas disampaikan oleh Rasullah saw. agar para 

umat haruslah senantiasa meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat 

baginya dirinya. Remaja harus pahami hal itu dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan positif yang bermanfaat untuk 

dirinya dan juga orang lain agar terhindar dari dampak negatif dari teknologi 

atau media sosial di era society 5.0. 

c. Pemanfaatan Teknologi untuk Kebaikan 

Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar mampu unggul 

dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagai sarana 

kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia 

maupun akhirat, 65  sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah/9: 122 

yang berbunyi: 

                                                 
64 Imam Malik, Kitab Budi Peketi yang Luhur, (Daar Al-Ma’Rifah, Libanon). 
 
65 Muhammad Rizky R, dkk, Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 21, No. 01, 2021. 
 



127 

 

 

 

 

 
َّ
ق
َ
ف
َ
يَت
ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
ف ى 
ۤ
ا
َ
هُمْ ط

ْ
ن ةٍ مِّ

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف
َ
 ن
َ
وْلَّ

َ
ل
َ
 ف
ا ۗ
ة
َّ
ف
ۤ
ا
َ
فِرُوْا ك

ْ
 لِيَن

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
 ال
َ
ان
َ
هُوْا ۞ وَمَا ك

 ࣖ 
َ
رُوْن

َ
هُمْ يَحْذ

َّ
عَل
َ
يْهِمْ ل

َ
ا اِل

ْٓ
ا رَجَعُوْ

َ
وْمَهُمْ اِذ

َ
ذِرُوْا ق

ْ
يْنِ وَلِيُن

ِّ
  ٧١١فِى الد

 
Terjemahnya: 

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka 
tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar 
mereka dapat menjaga dirinya.66 

Dalam perspektif Islam, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan 

sarana untuk mencapai kebaikan. Remaja perlu diberi pemahaman bahwa 

teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah, pengetahuan agama, 

dan berbagai kegiatan amal. Edukasi tentang aplikasi pembelajaran agama, 

platrform sosial untuk berbagi informasi positif, dan penggunaan teknologi 

untuk membantu sesama, adalah langkah penting.  

d. Mengembangkan Keterampilan Teknologi secara Positif 

Remaja perlu didorong untuk menjadi pembuat konten positif di dunia 

digital. Islam mendorong umatnya untuk menjadi aktif dalam berkontribusi 

untuk kemashlahatan bersama. Edukasi tentang pengembangan keterampilan 

teknologi seperti pembuatan konten kreatif, penggunaan teknologi dalam 

pendidikan, dan penerapan keahlian teknologi untuk memecahkan masalah 

sosial.67 

                                                 
66 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 206. 
 
67 Unik Hanifah S, dkk, Manfaat Teknologi Dalam Pendidikan Agama Islam, TA’LIM: 

Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 5, No.1, 2022. 
 



128 

 

 

 

Melalui beberapa pendekatan di atas, diharapkan remaja dapat menjadi 

pengguna teknologi yang cerdas, bertanggungjawab, dan berdampak positif 

dalam masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam dan visi society 5.0 

 

4. Menjalin Komunikasi yang Baik antara Orangtua dan Anak 

Remaja 

Dalam era society 5.0 yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan arus 

informasi yang melimpah, menjalin komunikasi yang baik antar orangtua dan 

anak remaja semakin penting. Dalam perspektif Islam, komunikasi yang baik 

antara orangtua dan anak adalah fondasi penting dalam membentuk 

hubungan yang harmonis dan memastikan pemahaman yang benar tentang 

nilai-nilai agama dan etika.  

Jika dalam kacamata Islam, komunikasi yang baik adalah yang sesuai 

dengan etika Islam. Eika komunikasi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu 

etika komunikasi transedental (hablum minallah) dan komunikasi insani 

(hablumminanas). Etika komunikasi transendental adalah suatu etika 

komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia ketika 

berkomunikasi dengan Allah swt. Sedangkan etika komunikasi insani adalah 

etika komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia 

ketika berkomunikasi antar individu dan kelompok.68 

Terkait dengan komunikasi antara orangtua dan anak, maka Islam 

memberikan banyak teladan dalam berkomunikasi dengan anak, seperti kisah 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada kisah tersebut terdapat sebuah bentuk 

komunikasi yang terjadi yakni komunikasi dialogis yang mana dapat 

                                                 
68 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah 

Perspektfi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), h. 103. 
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membuka jalur informasi antara orang tua dan anak. Orang tua dapat 

mengetahui kemampuan anak melalui dialog. Dengan komunikasi dialogis 

membangun interaksi antara orang tua dan anak menjadi harmonis. 69 

Berikut ada beberapa panduan dalam menjalin komunikasi yang baik 

antar orangtua dan anak remaja, sebagai berikut: 

a. Membangun Keterbukaan dan Kepercayaan 

Penting bagi orangtua untuk membuka saluran komunikasi yang 

terbuka dan jujur dengan anak remaja. Islam mendorong orangtua untuk 

menjadi teman dan pembimbing bagi anak-anak mereka. Dengan membangun 

kepercayaan, anak-anak akan merasa nyaman untuk berbicara tentang 

permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi di era digital ini.70 

Banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini pada sekelompok remaja  

mulai dari perbuatan bullying hingga pergaulan bebas yang terjadi di dunia 

maya dan di dunia nyata, membuat para orangtua khawatir akan anaknya. 

Menjalin komunikasi yang baik adalah kunci agar anak remaja terhindar dari 

perbuatan di atas. Membangun komunikasi dua arah, tidak menyudutkan si 

anak, memberikan respon yang baik sehingga anak terbuka dan percaya 

kepada orangtua untuk menceritakan segala keluh kesah yang dialaminya. 

Pada kisah nabi Ibrahim dengan nabi Ismail yang tercantum dalam QS. 

Ash-Shaffat/37: 1-2, Allah swt. berfirman yang berbunyi, 

 

                                                 
69 Zeni Murtafiati Mizani, Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Islam (Tinjauan 

Pedagogis Komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Isma’il dalam Al-Qur’an), Jurnal 
Kependidikan Dasar Islam Berbasisi Sains, Vol. 2, No. 1, 2017. 

 
70 Irawati, Komunikasi Interpersonal Anak dalam Membangung Kepercayaan Orang 

Tua, Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga. 
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Terjemahnya: 

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha 
bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku 
bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirlah bagaimana 
pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa 
yang diperintahkan (Allah) kepadamu, Insyaa Allah engkau akan 
mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.71 

Pada ayat di atas terlihat jelas digambarkan bagaimana keterbukaan 

antara orangtua dan anak yang terjalin. Nabi Ibrahim dan nabi Ismail sama-

sama membuka diri dalam menyampaikan informasi dan pendapat. Status 

orangtua dengan anak tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk 

menyampaikan perasaan dan pendapat pribadi. adanya keterbukaan antara 

kedua belah pihak yang berkomunikasi memberi kontribusi yang besar bagi 

terciptanya hubungan antar pribadi yang baik.72 

Keterbukaan dan kepercayaan ini juga tercermin dalam banyak ajaran 

Islam yang mengedepankan komunikasi yang jujur dan saling pengertian 

antara orangtua dan anak. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat 

yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya untuk berbagi pemikiran, 

perasaan, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi dan diremehkan. 

b. Memahami Dunia Digital Anak Remaja 

Orangtua perlu berusaha memahami dunia digital tempat anak remaja 

berada. Hal ini mencakup pemahaman tentang media sosial, aplikasi dan 

perangkat teknologi yang digunakan oleh anak remaja saat ini. Dengan 

                                                 
71 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahan, h. 449. 
 
72 Siti Zainab, Komunikasi Orang Tua-Anak Dalam Al-Quran (Studi terhadap QS. Ash-

Shaffat ayat 100-102), Jurnal NALAR, Vol. 1, No. 1, 2017. 
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memahami lingkungan digital anak remaja, orangtua dapat lebih efektif dalam 

membimbing mereka dalam penggunaan teknologi secara bijak. 73  

Memahami dunia digital anak remaja, juga perlu mengetahui apa yang 

sedang terjadi di dunia maya, baik itu sesuatu yang sedang banyak dibicarakan 

dikalangan anak muda atau kasus-kasus yang banyak terjadi disekitarnya yang 

membuatnya terancam. Sehingga dengan orangtua mengetahui dan 

memahami dunia digital anak remaja, maka akan mudah untuk mengontrol  

dan mengawasi setiap interaksinya dengan media sosial atau aplikasi lainnya 

yang mereka miliki. 

Islampun mengajarkan bahwa dalam mendidik anak itu harus sesuai 

dengan zamannya sebab setiap generasi beda tantangannya, dengan begitu 

orangtua paham akan perkembangan si anak dan akan mudah memahami 

yang dibutuhkan anak dan apa yang mesti dihindari agar tidak terjerumus 

dalam pergaulan yang salah di era society 5.0. 

c. Mendengarkan dengan Empati dan Menghormati Pendapat Anak 

Dalam Islam, mendengarkan dengan empati dan menghormati 

pendapat orang lain merupakan nilai yang sangat dihargai. Orangtua perlu 

meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang ingin 

disampaikan oleh anak-anak mereka, tanpa menghakimi atau mengkritik. 

Dengan memberikan ruang bagi anak remaja untuk berbicara, orangtua dapat 

membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. 74 

                                                 
73 Nur Ika Fatmawati, Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital Bagi Orang Tua 

Milenial, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11, No. 2, 2019. 
 
74 SMP Akhlak Cendekia Muslim, Membangun Komunikasi Terbuka: Bagaimana Orang 

Tua dapat Mendorong Anak Berbicara Tentang Masalah, Diakses pada tanggal 25 April 2024. 
https://smp.sekolahakhlak.id/baca/membangun-komunikasiterbuka:-bagaimana-orang-
tua-dapat-mendorong-anak-berbicara-tentang-masalah.html  

https://smp.sekolahakhlak.id/baca/membangun-komunikasiterbuka:-bagaimana-orang-tua-dapat-mendorong-anak-berbicara-tentang-masalah.html
https://smp.sekolahakhlak.id/baca/membangun-komunikasiterbuka:-bagaimana-orang-tua-dapat-mendorong-anak-berbicara-tentang-masalah.html
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Adanya empati yakni kemampuan seseorang untuk mengetahui apa 

yang sedang dialami seseorang suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang 

lain, melalui kacamata oranglain dan sikap menghormati pendapat orang lain. 

kedua sikap ini tentunya memiliki dampak positif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan akan mempererat sebuah hubungan, 

termasuk hubungan orangtua dan anak. 

Dengan demikian penurunan akhlak remaja yang terjadi era society 5.0 

atau era digital ini memberikan banyak pelajaran bagi pendidik dan terkhusus 

orangtua untuk lebih peka terhadap pendidikan akhlak remaja. Berbagai 

fenomena yang terjadi pada remaja akibat arus teknologi saat ini yang telah 

dipaparkan di bab sebelumnya, menunjukkan bahwa peran agama dalam 

kehidupan anak remaja sangat menentukan bagaimana ia bersikap dan 

bertutur kata dalam menghadapi tantangan di era society 5.0. 

Terkait fenomena akhlak remaja di era society 5.0 ini Islam memberikan 

pandangan bahwasanya agar senantiasa memberikan perhatian lebih kepada 

setiap tindakan anak remaja, dan menjadikan teknologi bukan sesuatu yang 

menyeramkan atau merusak proses tumbuhnya kembangnya seorang remaja 

melainkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia dan agama ketika teknologi digunakan dengan bijak dan 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

maka dapat peneliti paparkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fenomena yang terjadi di kalangan para remaja di era society 5.0 ini 

sangat miris, dengan terjadinya penurunan akhlak pada tiap 

tahunnya dan beberapa kasus secara umum yang sering terjadi 

seperti: melalaikan kewajiban sholat dan belajar, kurangnya sopan 

santun, perbuatan bullying, pergaulan bebas, screen-agression 

(agresi layar), sextortion (sekstorsi). Adapun faktor penyebab dari 

masalah tersebut adalah tingkat pendidikan keluarga yang minim, 

kecanduan smarthphone, penyalahgunaan internet dan media 

sosial. 

2. Pendidikan akhlak bagi remaja di era society 5.0 dalam perspektif 

Islam memberikan sebuah solusi untuk mendidik dan membentuk 

akhlak remaja dalam menyikapi permasalahan yang terjadi diera 

society 5.0 dengan cara: a)Menanamkan kesadaran beragama 

kepada remaja, b)Memberikan pengawasan terhadap setiap 

perbuatan remaja, c)Memberikan edukasi kepada remaja dalam 

memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan d)Menjalin komunikasi 

yang baik antara orangtua dan anak remaja. Melalui beberapa 

pendekatan di atas, diharapkan remaja dapat menjadi pengguna 

teknologi yang cerdas, bertanggungjawab, dan berdampak positif 

dalam masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam dan visi Society 5.0 
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serta mencerminkan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam dalam setiap 

kehidupannya. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini  terdapat hal pokok yang sangat 

urgen diperhatikan dan dilaksanakan bagi para orangtua dan pendidik, 

bahwasanya di era society 5.0 ini kita harus membuka mata dengan fenomena 

yang terjadi di kehidupan anak remaja dan peduli terhadap mereka. Sehingga 

orangtua dan pendidik melaksanakan beberapa tindakan mendidik anak 

remaja dalam menyikapi fenomena akhlak remaja ssat ini agar mampu 

mencegah merosotnya krisis akhlak remaja dan menjadi sebuah langkah 

dalam menghadapi tantangan era society 5.0 

Peneliti memahami bahwasanya masih banyak kekurangan pada 

penulisan ini, maka dari itu peneliti sangat berharap bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian serupa, agar dapat melakukan pengkajian ulang secara 

mendalam. 
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