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ABSTRAK 

 

Berbagai perspektif mempengaruhi gerak pendidikan termasuk pendidikan 

Islam yang terkadang menjadikan pendidikan Islam lari dari tujuannya. Di sisi 

lain,  berbagai problematika ikut pula memperburuk keadaan, memperlambat 

bahkan menjauhkan pendidikan Islam dari misi Islam.  

Sementara kehendak Allah swt menciptakan manusia adalah agar 

mengabdi kepada-Nya (tujuan penciptaan) lalu dihidupkan selama menjalani 

pentas dunia ini menjadi abdi Allah Swt yang akan kembali kepada-Nya dengan 

bahagia (tujuan hidup). Demi mensejalankan tujuan penciptaan dan tujuan hidup 

manusia itu diperlukan pendidikan Islam yang selaras pula dengan kehendak-

Nya. Baik dasarnya, prosesnya dan tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan 

sosok manusia yang sejalan dengan kehendak Allah Swt tersebut. Manusia yang 

demikian dalam terminologi Al-Qurân dan Hadits dinamakannya manusia 

rabbâniy.  

Konsep rabbâniy sendiri dikonstruksi atas pertimbanagan sebagai jalan 

temu yang mempertemukan/mensejalankan antara tujuan penciptaan, tujuan hidup 

manusia dengan tujuan pendidikan islam, paradigma yang menyeluruh, 

pendekatan yang teoritis dan aplikatif.  

Jenis Penelititian ini adalah library research. Sumber referensi dalam 

penulisan ini, dari ; (1) Referensi Primer digali dari Al-Qur’an dan Al-Hadis, kitab 

tafsir, ilmu pendidikan Islam dan jurnal – jurnal pendidikan Islam dan (2) 

Referensi Skunder diambil dari literatur – literatur lain yang ada kaitannya dengan 

pembahasan ini seperti jurnal online. Refensi-referensi tersebut dianalisis secara 

kualitatif melalui sistematika grand konsep dengan metode deskriptif analitik 

(mendeskripsikan konsep manusia menurut Quran dan Barat serta konsep tujuan 

pendidikan. Selanjutnya menganalisis dan dikonstruksi konsep manusia rabbâniy 

lalu menganalisis dan mengkonstruksi pendidikan rabbâniy untuk mewujudkan 

manusia rabbâniy tersebut). 

Hasil penelitian ini berupa konstruksi konsep manusia rabbâniy secara 

terminologis, filosofis dan pedagogis. Konstruksi tersebut meliputi dua aspek : (1) 

Konsepsi manusia rabbâniy, meliputi : pengertian manusia rabbâniy secara bahasa 

dan istilah, parameter – parameter/indikatornya lalu dilanjutkan mengkonstruksi 

konsepsi ontologi rabbâniy, epistemologi rabbâniy dan aksiologi rabbâniy, dan (2) 

Konstruksi aspek aplikasi pendidikan rabbâniy sebagai jalan yang ditempuh untuk 

mewujudkan manusia rabbâniy, meliputi : pengertian pendidikan rabbâniy, 

karakter/corak pendidikan rabbâniy, filosofi pendidikan rabbâniy, prinsip – 

prinsip pendidikan rabbâniy, kurikulum pendidikan rabbâniy (tujuan, materi ajar 

rabbâniy, metode mengajar rabbâniy, evaluasi rabbâniy, guru dan murid 

rabbâniy).  

Dengan konstruksi ini diharapkan mampu mendasari proses pendidikan 

Islam yang menselaraskan antara tujuan penciptaan manusia, tujuan hidupnya dan 

tujuan pendidikan Islam yang rabbâniy. 
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ABSTRACT 

 

 Various perspectives have influenced the movement of education, 

including Islamic education (philosophy perspective, educational goal 

perspective, partial science and science perspective, atomistic perspective on 

Quran and Hadith and perspective on dichotomy, dualism and modernization). 

These perspectives make Islamic education out of its goals. 

 

Meanwhile, the will of Allah SWT (the purpose of creation) to create 

humans is to serve Him. After the human is brought to life (the purpose of life), he 

is obligated during the world stage to be a servant of God who will return to Him 

happily. Aligning the purpose of creation and the purpose of human life, it is 

necessary to have an Islamic education that is in harmony with His will. Both 

basically, the process and the goal is in order to create a human figure that is in 

line with the will of Allah SWT. Such humans in the terminology of the Qur'an 

and Hadith are called rabbani humans. 

 

 This paper is focused on constructing human rabbâniy as the goal of 

Islamic education. Construction is done; start from the definition of rabbâniy in 

language and terms, the parameters/indicators then continued to constructing the 

philosophical aspects of rabbâniy’s education such as rabbâniy’s ontology, 

rabbâniy’s epistemology, and rabbâniy’s axiology. Then at the end it displays 

constructions on aspects of rabbinical education such as the construction of the 

rabbiniy education paradigm, the notion of rabbiniy education, the character/style 

of rabbâniy education, the philosophy of rabbiniy education, the principles of 

rabbiniy education and the rabbâniy education curriculum. 

 

The type of this research is library research. Sources of data/material 

objects in this writing, from: (1) Primary data extracted from the Qur'an and Al-

Hadith, books of interpretation, Islamic education science and Islamic education 

journals and (2) Secondary data taken from literature- other literature related to 

this discussion.  

 

The data were analyzed qualitatively through grand concept systematics 

with analytical descriptive methods (described the concept of man according to 

the Quran and the West as well as the concept of the purpose of education. Then 

analyzed and constructed the concept of rabbâniy man as the goal of Islamic 

education and then analyzed and constructed rabbâniy education to realize the 

rabbâniy man). 

 

 The results of this study are the construction of the rabbâniy human 

concept in a terminological, philosophical and pedagogical manner. With this 

construction, it is hoped that it will be able to underlie the process of Islamic 

education in pursuing the desired goals, especially in realizing human rabbâniy as 

the goal of Islamic education. 
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 ملخص

 

تؤثر وجهات النظر المختلفة على حركة التربية بما في ذلك التربية الإسلامية. إن وجهات النظر ىذه تجعل 
ساىمت مشاكل مختلفة في تفاقم الوضع الحالي للتربوي . التربية الإسلامية تهرب أحياناً من أىدافها

في حين أن مشيئة الله )الغرض من . ىذه المشاكل تبطئ بل وتبتعد عن التربوي الإسلامي  .الإسلامي
لمرحلة العالمية بأن الخلق( في خلق البشر ىي خدمتو ومن ثم إحيائو )ىدف الحياة( ، فإنو ملزم خلال ا

يصبح عبدًا لله سبحانو وتعالى ويعود إليو بسعادة. من أجل تحقيق أىداف الخلق والغرض من حياة 
الإنسان ، ىناك حاجة إلى التربية الإسلامية التي تنسجم أيضًا مع إرادتو. في الأساس ، العملية والهدف 

مثل ىذا الإنسان في مصطلحات  حانو وتعالىىو من أجل تحقيق شخصية بشرية تتماشى مع إرادة الله سب
 .القرآن والحديث يسمي الرباني البشري. كمصطلحات لها مزايا مقارنة بالمصطلحات الجيدة الأخرى

وبهذه الطريقة ، فإن مناقشة التعليم وىذه المقالة لم تعد مجرد مناقشة أىداف التربية الإسلامية ، بل 
مية كلل ، أي بنا  مفهوم الرباني البشري وفي نف  الوقت بنا  تعليم مناقشة المثل الأعلى للتربية الإسلا

 ..إسلامي كامل. في تحقيق الربانية البشرية كهدف للتربية الإسلامية
علاوة على ذلك ، تركز ىذه الورقة على بنا  مفهوم الرباني البشري من خلال التربية الإسلامية. تم البنا  

غة والمصطلحات ومعطياتها / مؤشراتها ثم الاستمرار في بنا  الجوانب بد اً من فهم الربانية في الل
ثم يعرض في . الفلسفية مثل الأنطولوجيا الربانية ، ونظرية المعرفة الربانية وعلم الأكسيولوجيا الربانية

ؤىا ىي فهم النهاية بنا  التربية الربانية على أنو الطريق الذي يسللو الإنسان الرباني. الأشيا  التي يتم بنا
التربية الربانية ، وشخصية / أسلوب التربية الربانية ، وفلسفة التربية الربانية ، ومبادئ التربية الربانية ، 
ومناىج التربية الربانية التي تشمل الأىداف ، والمواد التعليمية للرباني ، وطرق التدري . الرباني ، تقويم 

 .الرباني ومعلمي وطلاب الرباني
 

( 1النوع من البحث ىو بحث في الملتبات. مصدر البيانات / مادة اللائن في ىذه اللتابة ، من ؛ )ىذا 
البيانات الأولية مستخرجة من القرآن والحديث وكتب التفسير ومجلات التربية الإسلامية والتربية 

نقاش مثل المجلات ( البيانات الثانوية مأخوذة من المؤلفات الأخرى ذات الصلة بهذا ال2الإسلامية و )
تم تحليل البيانات نوعياً من خلال منهجيات المفاىيم اللبرى باستخدام المنهج الوصفي . الإللترونية

التحليلي )وصف المفهوم الإنساني حسب القرآن والغرب ومفهوم الأىداف التربوية ثم تحليل وبنا  مفهوم 
 .)ق الهدف. إنسان ربانيالإنسان الرباني ثم تحليل وبنا  التربوي الرباني لتحقي

جا ت نتائج ىذه الدراسة في شلل البنا  الاصطلاحي والفلسفي والتربوي للمفهوم الإنساني للربانية. مع 
ىذا البنا  من المأمول أن يلون قادراً على تأصيل عملية التربية الإسلامية التي تنسجم بين أىداف خلق 

 .لامية التي ىي الربانيةالإنسان ، وغايات حياتو وأىداف التربية الإس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan penciptaan manusia adalah mengabdi kepada Allâh Swt, sebagaimana 

difirmankan-Nya :  ِليِػَعْبُدُوف نْسَ إِلََّّ  Dan tidak Aku ciptakan jin dan)“ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

manusia, melainkan supaya mengabdi kepada-Ku)”.
1
 Manusiapun hidup menempati 

hamparan bumi ini sampai pada batas masa/waktu yang ditentukan. Allâh SWT 

berfirman
2
 : 

نػَهُمَا إِلََّّ باِلْحَقّْ وَأَ  جَلٍ مُسَمِّى أَوَلَمْ يػَتػَفَكَّرُوا فِي أنَػْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّوُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بػَيػْ  
 وَإِفَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بلِِقَاءِ ربَّْهِمْ لَكَافِرُوفَ 

”Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? 

(padahal) Allâh tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara 

keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan 

sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar–benar ingkar akan pertemuan 

dengan Tuhannya”.  
 

Hidupnya manusia di bumi, menurut Syaikh Abd al-Hâmid al-Ghazali 

bertujuan untuk “Merealisasikan tujuan dari dicipatkannya manusia, yaitu berupa 

penghambaan atau beribadah kepada Pencipta, Allâh Swt”.
3
 Guru Besar UIN Suska 

Riau, Munzir Hitami menyebutkan ada tiga tujuan mendasar hidup manusia; pertama, 

                                                 
1
 QS. Adz-Dzariât [51]: 56. Baca, Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurân dan 

Terjemahannya. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al Qurân, 2016), hlm, 523. Lihat dalam Hasnah. 

(2009). Penciptaan Manusia menurut Al-Qur‟an dan Hadist.Jurnal Kesehatan, Volume II. Retrieved 

from www.uin-alauddin.ac.id/download-10. Hasnah.pdf. Lihat pula dalam Soleh Ritonga, M. (2018). 

Penciptaan Manusia. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4 (1), 1. https 

://doi.org/10.24952/fitrah.v4i1.873. Diambil hari selasa, tanggal 2 Februari, pukul 08.00 wib. 
2
 QS. Ar-Rûm [30]: 8. 

3
 Abdul Al-Hamȋd al-Ghazâli, Haula Asâsiyât Al-Masyrû‟i al-Islâmi Lin-Nadhati al-Ummati: 

Qirâah fi Fikri asy-Syayyid Hasan al-Bannâ (Maishir: Dâr At-Tauzi‟ wa al-Nâsy al-Islâmiyah, 1421 

H/2000 M), hlm, 114.  

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-10.%20Hasnah.pdf
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tujuan teologik, yakni tujuan kembali kepada Tuhan. Kedua, tujuan direktif, yakni 

tujuan menjadi makhluk pengabdi kepada Tuhan ; dan Ketiga, tujuan aspiratif, yakni, 

tujuan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tiga tujuan hidup manusia tersebut, beliau 

rumuskan dalam serangkaian kalimat “menjadi abdi Tuhan (Allâh Swt) yang akan 

kembali pada-Nya dengan bahagia”.
4
 

Untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia (mengabdi kepada Allâh 

Swt) dan tujuan hidup manusia (menjadi Abdi Allâh Swt yang akan kembali kepada-

Nya dengan bahagia), diperlukanlah pendidikan Islam yang baik dan berkelanjutan 

untuk mencapai manusia baik/ideal yang diharapkan
5
. Dengan kata lain pendidikan 

Islam yang diselenggarakan mestilah berproses dalam rangka menyiapkan dan 

merealisasikan dari tujuan diciptakannya dan tujuan hidupnya manusia
6
. 

Dalam rangka menyiapkan, merealisasikan mensejalankan antara tujuan 

penciptaan manusia dan tujuan hidupnya dengan tujuan pendidikan Islam, itulah 

sebabnya ditawarkan berbagai model tujuan Pendidikan Islam yang baik/ideal untuk 

melahirkan manusia yang baik/ideal. 

Yusuf Qardhowi menuturkan tujuan pendidikan Islam untuk “membentuk 

suatu generasi muslim baru yang memahami Islam secara shahih, meyakininya 

                                                 
4
 Munzir Hitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam (Pekanbaru: Infinit Press, 2004). Cet 

Ke-1, hal, 36. Lihat Bafadhol, I. (2017). Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qurân. Al - Tadabbur: 

Jurnal Ilmu Al-Qurân Dan Tafsir, 2 (03). https : //doi. org/10. 30868/at. v2i03. 193. Diambil hari 

selasa, tanggal 2 Februari, pukul 08.25 wib. 
5
 Lihat dalam Abdul Ghâniy ‟Abud, At-Tarbiyatul Islâmiyah. (Mishr : Dârul Fikr Al-‟Arabiy, 

1977), hlm, 142 – 167.  
6
 Ahmad Satori Ismâil, Loc. Cit. Muhajir, lihat A. (2011). Tujuan Pendidikan Dalam 

Perspektif Al-Qurân. Al-Tâhrir: Jurnal Pemikiran Islam, 11(2), 237. https : //doi.org/10.21154/al-

tahrir. v11i2. 34.  

https://doi.org/10.30868/at.v2i03.193
https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i2.34
https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i2.34
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dengan dalam, menerapkan ajarannya pada diri dan keluarganya serta berjuang untuk 

meninggikan kalimatullah, berhukum pada syari‟atnya dan mempersatukan umatnya.
7
 

Nashiruddin menyebutkan tujuan pendidikan Islam adalah “membawa sesuatu 

kearah kesempurnaan secara bertahap”.
8
 Sementara Rawwas menuturkan tujuan 

pendidikan Islam ialah “mengarahkan manusia kearah kesempurnaan yang 

dikehendaki Allâh Swt.
9
 Aminah Ahmad berkomentar, katanya tujuan pendidikan 

Islam adalah “upaya yang berproses dalam mengubah masyarakat manusia ke arah 

kebenaran pengetahuan menurut Islam sebagaimana arah perubahan yang 

dikehendaki Al-Qurân dan Sunnah yang mulia lagi sempurna”.
10

 

Beraneka ragamnya tujuan Pendidikan Islam tersebut dinilai sebagai upaya 

yang dituju untuk menselaraskan tujuan penciptaan dan tujuan hidupnya manusia 

dengan tujuan pendidikan Islam. Perbedaan dari masing – masing tujuan pendidikan 

Islam dari para ahli tersebut disebabkan karena perbedaan latar belakang dan 

perbedaan dalam menilai substansi pendidikan Islam, baik materi maupun perspektif 

yang digunakan. Namun pada intinya sama, yaitu dalam rangka mensejalankan dan 

menselaraskan tujuan penciptaan dan tujuan hidupnya manusia dengan tujuan 

pendidikan Islam.  

                                                 
7
Abdul Ghâniy ‟Abud, Loc. Cit. 

8
  Nashiruddȋn Abu Said al-Baidhowi, Anwârut Tanzîl wa Asrârut Ta‟wil (Beirut: Dârul Jâil, 

tt), Juz I, hal, 3. Rusmin B., M. (2017). Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam. Inspiratif Pendidikan, 6 

(1), 72. https://doi.org/10.24252/ip.v6i1.4390. 
9
  Muh. Rawwas Qal‟ah Ji, Dirâsah Tahliliyah li Syakhshiyyati ar-Râsul Muhammad: Min 

Khilâli Shirâihi as-Syarîfah (Libanon: Dârun Nafâis, 1988), Cet. Ke-I., hal, 264. 
10

 Aminah Ahmad Hasan, Nazhariyatu Al-Tarbiyatu fi Al-Qurâni wa Tathbîqâtiha fi ‟Ahdir 

Râsuli ‟Alaihi Ash-Shalâti wa As-salâmi. (T. Tp : Dâr Al-Ma‟arif, 1985), hlm, 137.  
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Selanjutnya dari tujuan pendidikan Islam tersebut diformulasikan/diturunkan 

lagi menjadi tujuan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan yang diselenggarakan 

bergerak sesuai dengan tujuan lembaganya. Tujuan lembaganya itu diletakkan atas 

dasar pemikiran filsafat/ontologi, epistemologi dan aksiologi yang dirumuskan 

penyelenggaranya. Salah satu contoh pada lembaga pendidikan konvensional dimana 

“tujuan pendidikan bagi mereka secara keseluruhan adalah untuk melestarikan dan 

menyalurkan pola-pola perilaku sosial konvensional
11

. 

Kebanyakan lembaga pendidikan saat ini, tak terkecuali lembaga pendidikan 

Islam, juga berjalan sebagai lembaga pendidikan yang dipengaruhi oleh corak 

pemikiran filsafat dan atau bergerak sesuai ontologi yang dianut pemikiran filsafat 

tertentu. Aliran–aliran filsafat yang ada, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan 

sampai pada zaman mutakhir ini, saling mempromosikan pendidikan ideal dalam 

upaya menuju “manusia baik atau manusia yang seharusnya”.  

Dari sini problematika/masalah pendidikan tidak lagi sekedar masalah 

tujuan, tetapi jauh dari itu. Tujuan pendidikan hanya sebagian kecil dari masalah 

yang ada. Jika dirunut mulai dari pondasinya yakni ontologinya yang menurun ke 

filosofi dan idiologinya. Lalu berlanjut keepistemologinya (konsep ilmu) yang 

menurunkan  kemasalah kurikulum dan materi ajar lalu kemudian barulah masalah 

                                                 
11

 William F. O‟niel, Ideologi - Ideologi Pendidikan, terj ; Omi Naomi (Yogyakarta :  Pustaka 

Pelajar, 2002), Cet. Ke-2, hlm, 336. S. Badudu menuliskan konvensional dalam arti kesepakatan 

umum; dan atau tradisonal. Lihat S. Badudu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1998), hlm, 715. dengan demikian dapat diartikan tujuan pendidikan konvensional adalah 

untuk melestarikan dan menyalurkan pola-pola perilaku yang disepakati oleh masyarakat secara 

umum, dan ini terkait dengan budaya setempat.    
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aksiologinya yang menurun pada tujuan, kegunaan ilmu dan nilai dengan cabang – 

cabangnya pula serta masalah guru-murid dan seterusnya.  

Banyak lembaga pendidikan meniru pemikiran filsafat tertentu dengan tujuan 

untuk mengokohkan basis akademik mereka lalu dianut, disusun dan diterapkan 

dalam rangka mewujudkan tipologi manusia ideal yang diinginkan. Jadi, singkatnya 

untuk mewujudkan manusia ideal tersebut diperlukan pendidikan ideal atau 

sebaliknya pendidikan yang ideal yang dijalankan adalah dalam rangka mewujudkan 

manusia ideal. 

Penulis menilai, ini merupakan masalah besar dalam pendidikan Islam saat 

ini. Oleh sebab itu perlu adanya suatu konstruksi konsep manusia ideal sebagai 

tujuan pendidikan Islam dan konstruksi pendidikan Islam sebagai jalan dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut. Tegasnya, tulisan ini dihadirkan dalam rangka 

mekonstruksi konsep manusia sebagai tujuan pendidikan Islam dan menkonstruksi 

pendidikan Islam untuk mewujudkan manusia ideal yang didambakan. Dengan begitu 

diharapkan akan benar – benar sejalan antara tujuan penciptaan manusia dan tujuan 

hidupnya dengan tujuan pendidikan Islam yang dituju.  

Apabila diringkas, menurut penulis, setidaknya ada tiga hal yang 

mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam saat ini sekaligus menjadi latar 

belakang masalah dalam penulisan ini, yakni ; (1) Berbagai perspektif yang 

mempengaruhi pendidikan Islam, (2) Problematikan/fenomena pendidikan Islam saat 

ini, lalu yang ke (3) tentang keunggulan konsep rabbâniy di banding lainnya. 
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Pertama, Menyangkut berbagai perspektif yang mempengaruhi pendidikan 

Islam. Perspektif – persepektif tersebut meliputi : 

1. Perspektif Pemikiran Filsafat Barat (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi), 

misalnya :  

a. Aliran filsafat Rasionalisme memandang sumber ilmu pengetahuan adalah 

akal yang ada pada kepala manusia. Sesuatu yang benar jika sejalan dengan 

hukum-hukum penalaran akal.  

b. Aliran filsafat realisme memandang sumber ilmu pengetahuan adalah akal 

yang berada diluar kepala manusia.  

c. Aliran filsafat realisme metafisik memandanag sumber ilmu pengetahuan  

bukanlah akal yang ada pada kepala manusia saja, bukan juga akal yang di 

luarnya, tetapi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan adalah akal sebagai 

nama dari Akal Yang Tertinggi dan menjadi sumber dari yang ada. 

d. Aliran filsafat fenomenologisme memandang gejala alamlah sebagai ilmu 

sumber pengetahuan yang benar. Kebenaran yang ada adalah gerak alami 

daripada alam.  

e. Aliran filsafat eksistensialisme memandang bahwa hakikat yang tampak 

bukanlah “ada” sebenarnya. Yang tampak ini akan punah dan yang 

sebenarnya“ada” adalah yang diluar dari pada yang tampak ini. Dialah 

yang benar-benar Nyata dan Kekal Abadi.  

f. Aliran filsafat essensialisme memandang objektifitaslah realitas/nyata 

sesungguhnya. Segala yang tidak bisa diungkap secara natural-science 

bukanlah hakikat dan bukan ilmu. Arah bangun pendidikan yang diinginkan 

essensialisme adalah menggiring manusia untuk menjadi “manusia yang 

sadar”.
12

 

g. Aliran filsafat positivisme, meyakini sumber ilmu pengetahuan adalah 

realitas lingkungan dan data tertulis, cara memperoleh pengetahuan yang 

benar adalah dengan pengalaman aktifitas, alasan kebenaran ilmu 

pengetahuan memiliki kemampuan ide untuk memecahkan masalah dan 

memiliki konsekuensi ide/realitas pengetahuan dan daya guna dalam hidup, 

objek-objek atau cara menyusun pengetahuan yang benar adalah dengan 

experimental. Watak ilmu penengetahuan yang dihasilkan subjektif-

imajinatif, pragmatism, menolak absolutisme dan otoritas, bersifat 

demokratis. Struktur ilmu pengetahuannya experimental-belajar sambil 

berbuat-problem-solving, macam rumpun ilmunya adalah the liberal road 

of culture, arah pengembangan dalam pendidikan/sekolah adalah menuntut 

                                                 
12

 Manusia yang paham dengan konsekwensi alam dan social. Brameld menyebutkan ke 

dalam empat bagian saja, yakni: Essentialism, Progresivism, Perennialism dan Reconstuctionism. 
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pribadi untuk selalu bersikap penjelajah, meneliti untuk pengembangan 

pengalamannya dengan membentuk kurikulum experimental, target yang 

ingin dicapai adalah menjadi manusia yang dapat mempertahankan 

hidupnya dalam menghadapi segala tantangan (problem solving). 

h. Aliran filsafat Progresivisme memandang experimental dalam mengungkap 

realitas sesungguhnya. Segala yang tidak bisa diungkap secara 

experimental-demokratik, bukanlah pengalaman yang teruji dan bukan 

ilmu. Arah bangun pendidikan aliran progresivisme adalah mengerahkan 

manusia untuk “mampu bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif-

aktif dan dinamis. 

i. Aliran filsafat rekonstruksionisme memandang sumber ilmu pengetahuan 

adalah kolaborasi dari banyak pengalaman dan budaya. Rancangan 

kemenyatuan yang dikonstruksi adalah sesuatu yang wajib; seperti  

rancangan kurikulum, metode, media, azas belajar, budaya dan sumber 

belajar ke arah yang lebih progresif yang dianggap mampu menjawab 

tantangan zaman, dan pendidikan harus memadukan antara daya nalar, 

pikir, akal dan rasio dengan hati yang menjadi patokan dan ukuran tingkah 

laku manusia,
13

 dan aliran – aliran lainnya.  
 

Demikian secara sederhana pandangan masing – masing aliran tersebut 

memiliki pandangan tersendiri tentang sumber ilmu pengetahuan yang meluas 

pada masalah ontologi, epistemilogi, aksiologi/arah bangun pendidikan yang 

sendiri-sendiri, termasuk juga tentang perinsip – perinsip pendidikan dan  begitu 

pula masalah guru dan murid.  

Patut diakui kelebihan-kelebihannya, namun apabila dibuktikan secara 

ilmiah terdapat juga kelemahan-kelemahan aliran-aliran filsafat tersebut.
14

 Karena 

apabila ditilik lebih dalam akan terasa sangat jauh dari cita – cita Islam, bahkan 

lari dari misi Islam. Apalagi dalam rangka merealisasikan/ mensejalankan/ 

                                                 
13

 Mubin, A. (2018). Pengaruh Filsafat Rekonstruksionisme Terhadap Rumusan Konsep 

Pendidikan Serta Tinjauan Islam Terhadapnya, Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 

14(1). https ://doi.org/10.31000/rf.v14i1.681. Diambil hari selasa, tanggal 2 Februari, pukul 09.10 wib. 
14

 Bisa batal karena teori lain: suatu teori yang apabila batal oleh teori yang lain tidak lagi 

disebut hal yang ilmiah. 

https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.681
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menselarakan tujuan penciptaan dan tujuan hidupnya manusia dengan tujuan 

pendidikan Islam yang dirancang, sementara perspektif yang digunakan lain pula. 

Bayangkan saja, salah satu perspektif dari tokoh besar filsafat seperti 

Aristoteles pernah berujar : ilmu tidak mengabdi kepada pihak lain. Ilmu digeluti 

oleh manusia demi ilmu itu sendiri”. Artinya ilmu bebas nilai, tergantung kepada 

penggunanya (Primum vivere, deinde philosophary : berjuang dulu untuk hidup 

baru boleh berfilsafat)
15

 atau seperti yang dikatakan oleh Aguste Comte: ilmu 

mengetahuan dan teksnologi adalah agama masa depan”.
16

 Sementara dalam 

agama kita, ilmu dipelajari atau diberikan adalah dalam rangka memperbaiki 

kualitas ibadah/penghambaan kepada Allâh Swt. 

Selanjutnya yang mempengaruhi gerak pendidikan Islam adalah pandangan 

terhadap aksiologi (kegunaan ilmu) atau arah bangun pendidikan Islam. Al-

Qur‟an mengajarkan manusia bahwa orientasi belajar adalah rabbâniy, yakni 

manusia sesuai dengan kehendak Allâh Swt ; baik pikirannya, hatinya dan segala 

aktifitasnya. Manusia rabbâniy merupakan para ilmuan dengan ilmunya mendapat 

keyakinan tentang ke-Esaan Tuhan dan oleh sebab itu imannya lebih kukuh 

daripada orang yang tidak berilmu. Allah Swt berfirman : 

(88الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ لََّ إِلَوَ إِلََّّ ىُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ )شَهِدَ اللَّوُ أنََّوُ لََّ إِلَوَ إِلََّّ ىُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأُولُو   

                                                 
15

 Lihat N. Daljoeni, Hubungan Etika Dengan Ilmu Agama ”Ilmu dalam Prespektif”, ed., 

Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1982), hlm, 233. dan juga dalam, Muhammad Roy, Ushul Fiqh Madzab Aristoteles: Pelacakan Logika 

Aristoteles Dalam Qiyas Ushul Fiqh (Yogyakarta: Safiriah Insaniah Press, 2004) Cet. Ke-1, hlm, 28. 
16

 Baca, Abdul Munir Mulkan, Kesalehan Multikultural Dalam Pendidikan Islam Di Era 

Global dalam Entri buku: Imam Machali dam Musthofa (Editor), Pendidikan Islam Dan Tantangan 

Golbalisasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), Cet. Ke-1, hlm, 5. 
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”Allâh dan para Malaikat-Nya serta orang – orang yang berilmu bersaksi 

bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Berdiri dan Adil, tiada Tuhan 

melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Bijaksana”.
17

  
 

Mereka diperintahkan untuk takut hanya kepada Allâh Swt semata :  ََتَخْشَوُا  فَل

 Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah” النَّاسَ وَاخْشَوْفِ 

kepada-Ku”.
18

 

 

Para ilmuwan dengan ilmu yang diberikan kepadanya, hendaknya, di 

samping bertambah keimanannya, terjelma juga sikap yang penuh tunduk kapada 

Allâh Swt sebagaimana firman-Nya :  

 وَليِػَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أنََّوُ الْحَقُّ مِنْ ربَّْكَ فػَيػُؤْمِنُوا بِوِ فػَتُخْبِتَ لَوُ قػُلُوبػُهُمْ 
(54إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )   وَإِفَّ اللَّوَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا 

”Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya al-

Qur‟an itulah yang hak dari Tuhanmu lantas mereka beriman dan tunduk 

hati mereka kepada-Nya”.
19

  

 

Sebab ia mengakui darimana ilmu yang ia dapatkan. ( ِعَلَّمَ 4الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَم )

نْ  (5سَافَ مَا لَمْ يػَعْلَمْ )الِْْ  ”Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam (Allâh 

Swt mengajarkan manusia dengan perantaraan baca-tulis). Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia itu”.
20

  

 

Idealnya, manusia yang semakin tinggi ilmunya, maka semakin mudah dan 

terbuka hatinya untuk menerima al-Qur‟an, sebagaiman yang telah dijelaskankan 

Allâh SWT dalam (QS. Al-Hajj [22]: 54) tersebut. Jadi ilmu bukan saling bertolak 

belakang dengan agama. Dengan ilmu yang dimilikinya, seorang ilmuan tidak 

                                                 
17

 QS. Ali - „Imran [3]: 18. Baca dalam, Munzir Hitami, Loc. Cit., hlm, 23-24. 
18

 Qs. Al – Mâidah [5] : 44.  
19

 QS. Al – Hajj [22]: 54. 
20

 QS. Al - „Alaq [95]: 4-5. 
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boleh lupa diri dan hanya mengakui bahwa ilmu yang diraihnya hanyalah 

merupakan keberasilan penalarannya belaka. Golongan semacam ini telah 

ditegaskan Allâh Swt., bahkan Allâh Swt dan Rasul-Nya pun hanya dianggap 

wujud yang penuh supranatural yang diluar batas – batas epistemologi ilmu dan 

tidak menguatkan iman mereka.  Allâh Swt berfirman:  

 قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا تػُغْنِي الْْيَاَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قػَوٍْـ لََّ يػُؤْمِنُوفَ 
”….. tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allâh Swt) dan Rasul – 

rasul yang memberi peringatan, bagi orang yang tidak beriman”.
21

 
 

Memang ada segolongan manusia setelah dihidupkan dan banyak 

menerima nikmat kemudian dia membantah dari mana nikmat yang ia peroleh 

itu datangnya. Seperti nikmat hidup, akal dan ilmu ini. Manusia yang demikian 

digambarkan pula dalam firman Allâh Swt : ”Dia telah menciptakan manusia 

dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata”.
22

 

Dari aspek arah bangun pendidikan akan melahirkan sosok manusia yang 

diinginkan (tipologi manusia). Pemikir muslim telah banyak menawarkan tipologi 

manusia ideal dan telah mekonstruksi nilai-nilai yang mengarah kearah tipologi 

manusia yang diharapkan atau sebaliknya nilai-nilai tersebut yang melahirkan 

tipologi manusia ideal.  

Disamping ontologi, epistemologi dan aksiologi yang dianut, hal yang 

mempengaruhi pendidikan Islam adalah mengenai prinsip – prinsip yang 

                                                 
21

 QS. Yunus [10]: 101. 
22

 QS. An-Nahl [16]: 4.  
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dikembangkan untuk mengawal penyelenggaran pendidikan Islam demi  

mewujudkan manusia ideal/profil/tipologi manusia yang diharapkan dengan kata 

lain tujuan pendidikan Islam.  

2. Perspektif Terhadap Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan Islam yang dirancang sangat tergantung pada 

subjektifitas dan objektifitas perancangnya serta latar belakang perjalanan 

ilmiahnya. Pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam itu pula dipengaruhi oleh 

pemikirannya tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi seperti tersebut 

dibagian atas. Padahal silih berganti para pemikir muslim melontarkan ide 

pembaharuan dan langkah jitu agar umat Islam keluar dari keterbelakangan dan 

dalam rangka memajukan pendidikan Islam tak lepas pula merancang tujuan 

pendidikan Islam ini. 

Namun dari sedemikian banyak pemikiran tersebut, penulis belum 

mengenal adanya model yang telah berhasil mencapai dalam menerapkan suatu 

lembaga prakteks dalam merealisasikan semua ide – idenya mulai dari filosofi, 

ontologi, epistemologi, aksiologi, prinsip, kurikulum, guru, melainkan hanyalah 

berupa ide/perspektif yang belum menyeluruh sebagai teori dan belum juga ada 

suatu hasil yang berhasil sebagai prakteksnya.  
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3. Perspektif Terhadap Sains dan Ilmu Agama Yang Dipahami Secara Parsial 

(Sebagian-Sebagian).  
 

Dikalangan muslim sendiri (berpaham sekuler), ada juga yang memandang 

Islam sebagai sesuatu yang tidak menyatu dan menyeluruh dari kehidupan ini
23

. 

Ilmu menurutnya memiliki perspektif dan bagian yang berbeda jauh dari agama, 

contoh pendapat Bambang Sugiharto berikut ini ; 

a.  Sains/ilmu dan agama mind - set dasarnya berbeda. Ilmu bersandar pada etos 

etonomi pamahaman. Seperti ditekankan Francis Bacon dan Newton, ”sikap 

ilmiah sejati berangkat dari keberanian berpikir dan mengamati sendiri tanpa 

bersandar pada otoritas pendapat orang lain atau instansi supranatural 

apapun termasuk agama. Newton bahkan menekankan sikap keraguan lebih 

radikal. Misalnya, meskipun normalnya air mengalir ke bawah, seorang 

ilmuan sejati mesti melihat kemungkinan lain, bahwa air bisa saja mengalir 

ke atas, atau api membeku, dan sebagainya. Pendeknya, sikap 

skeptic/meragukan dan tak mudah percaya adalah kodrat seorang ilmuan, 

sementara agama tentu saja kebalikannya. Sikap dasar agama adalah percaya 

dan kepasrahan pada kehendak otoritas lain, terutama otoritas Tuhan. Jadi 

jika dalam dunia keilmuan ketidakpercayaan (sebelum terbukti) adalah 

sebuah keutamaan, sedangkan dalam dunia keagamaan, kepercayaan adalah 

yang menjadi keutamaan”. 

 

b. Ilmu lebih relatif terbuka terhadap pandangan-pandangan baru asalkan masuk 

akal dan ditunjang bukti faktual yang memadai. ”Agama agak sebaliknya, 

meski umumnya diyakini bahwa manusia wajib menggunakan akalnya untuk 

memahami wahyu atau kitab suci, dalam kenyataannya agama – agama 

cenderung sangat defentif terhadap pemahaman-pemahaman baru, bahkan 

agak tabu untuk memerkarakan dirinya sendiri. Tidaklah mengherankan jika 

dibandingkan dengan perkembangan ilmu yang sangat pesat, agama sering 

terasa tertinggal jauh. Bisa saja seorang ilmuan yang sangat intelektual 

dalam keilmuannya, tetapi dalam hal keagamaan tetap kekanak-kanakan”.  

 

c. Sebenarnya ”ranah utama wacana agama-agama adalah ranah miteri–misteri 

terdalam kehidupan beserta makna-makna pengalaman, yang sesungguhnya 

                                                 
23

 Baca Bambang Sugiharto, Ilmu Dan Agama Dalam Kurikulum Pergururn Tinggi, dalam 

Zainal; Bâqir, dkk (Editor), Intregasi Ilmu dan Agama : Intrepretasi dan Aksi (Bandung: Mizan 

Pustaka, bekerjasama dengan masyarakat Yogyakarta untuk ilmu dan agama, program studi agama dan 

lintas budaya, UGM dan Suka Press, 2005), Cet. Ke-1., hal, 41-42. 
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diluar wilayah atau diluar jangkauan ilmu-ilmu Empirik. Bahasa yang 

digunakannyapun berbeda. Bahasa agama-agama lebih berupa bahasa Mitos, 

penuh metafora ataupun retorika, sementara bahasa ilmu adalah bahasa 

faktual, lugas dan literal”. Tentu ilmu memperlihatkan fakta-fakta yang 

memberi isyarat pada pemahaman misteri terdalam itu, tetapi sesungguhnya 

ihwal misteri dan makna exsistensial adalah diluar kewenangan ilmu. 

Tidaklah mengherankan jika pencampuradukkan antara fakta dan makna itu 

sering melahirkan ketegangan – ketegangan yang sulit. Ihwal “Evolusi” 

Misalnya, jika kitab suci dianggap sebagai laporan lugas – faktual tentang 

proses evolusi, maka akan muncullah disana berbagai friksi dengan wacana 

faktual tentang evolusi dari sudut ilmu.
24

 
 

Pada seminar “Bedah Buku” yang berjudul Intregasi Ilmu Dan agama: 

Interpretasi dan Aksi Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan jelas, Amin 

Abdullah memisahkan bahwa agama hanyalah mencakup budaya nash-nash 

(Hadharah al-Nash), sedangkan dipihak lain adalagi, budaya ilmu (Hadharah al-

„ilm) dan budaya filsafat (Hadharah al-Falsafah), adalah diluar bidang agama.
25

 

Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan antara sains dengan agama karena 

keduanya adalah dua bidang yang bisa disatukan untuk saling kuat – menguatkan. 

Pandangan Bambang Sugiharto di atas tampak tak obahnya ilmu seperti 

suatu agama yang telah pula memasuki pendidikan yang berlatar belakang studi 

                                                 
24

 Orang-orang yang memahami evolusi ini seperti yang dipahami Dârwin atau Dârwinis, 

berarti ia mengingkari ayat-ayat Allâh. Allâh telah menciptakan manusia dengan bahan dasar yang 

tersusun-rinci dan tidak satupun yang lari Dari kodratnya. (QS. Al-Hasyr [59]: 24). Al Qur‟ân telah 

menginformasikan bahwa “Katakanlah: Berjalanlah dimuka bumi, dan perhatikan bagaimana Dia 

membuat pencitaan pertama….”. (QS. Al-Ankabût [29]: 20). Apalagi mengenai manusia seperti yang 

dikatakan Dârwin yang berasal Dari evolusi kera, adalah sangat bertentangan Dari teori ilmiah seperti 

juga yang tertuang dalam Al - Qur‟an yang telah dipatenkan Allâh asal-muasal manusia adalah Dari 

tanah, lihat seprti di dalam (QS. Al-Mukminûn [23]: 12-14, Ash-Shaffat [37]: 11, Ar-Rahmân [55]: 14, 

At-Tîn [95]: 4), dan sebagainya. 
25

 Baca Entri M. Amin Abdullah, Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan 

Kalijaga : Dari Pola Pendekatan Dikotomik - Atomistik Kearah Intergratif Interdiciplinary dalam 

Zainal Bâqir, dkk (editor), Intergrassi Ilmu Dan Agama: Interprestasi Dan Aksi (Bandung: Mizan 

Pustakaberkerjasama dengan masyarakat Yogyakarta untuk Ilmu dan Agama, Program Study Agama 

Dan Lintas Budaya UGM dan Suka Press, 2005), Cet. Ke-1, hlm, 263-265. Seminar yang penulis ikuti 

itu, berlangsung Hari Rabu, tanggal, 19 Desember 2005. 
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Islam. Sementara Islam sendiri sebagai agama yang suci memandang sumber 

segala sesuatu adalah Allâh Swt. Malaikat, manusia, jin dan alam galaksi adalah 

ciptaan yang hidupnya dihidupkan sesuai dengan ketetapan Allâh Swt sampai 

waktu yang ditentukan-Nya. “Manusia diciptakan dengan tujuan hidup mengabdi 

kepada Allâh Swt. Untuk mengabdi itu manusia diberi tuntunan Al-Qurân sebagai 

pedoman dan Rasululullah Saw sebagai teladan. Semuanya berjalan sesuai dengan 

ilmu dan kehendak Allâh Swt. Jadi manusia harus hidup di atas ilmu Allâh Swt 

dan sejalan dengan kehendaknya”
26

. Sebab “Al – Islam sebagaimana difirmankan 

dalam Al-Qur‟an, menawarkan dasar pikiran Tuhan (yang benar dan sempurna), 

jauh lebih tinggi dari sekedar logika manusia (legal reasoning).”
27

 Apalagi 

logikanya Darwin. 

Tuhan menciptakan manusia, agar manusia mengabdikan dirinya kepada-

Nya. Tetapi Tuhan juga menginginkan manusia dapat menggunakan akalnya 

dalam mengungkapkan ilmu yang sesungguhnya ilmu itupun telah ada (telah 

diciptakannya seiring dengan wujud-Nya yang terbentang luas) sehingga memiliki 

konsep yang menyatu dan ilmu juga berguna untuk mendukung kualitas 

pengabdian manusia itu sendiri.  

 

                                                 
26

 Qutub, S. (2011). Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qurân dan Hadits. 

Humaniora, 2(2), 1339. https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198. Diambil hari selasa, tanggal 2 

Februari, pukul 09.14 wib. 
27

 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Newdelhi: Adam 

Publishir & Distributor, 1994), hlm, 137. 

https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198
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4. Perspektif Terhadap Al-Qurân Dan Hadits Sebagai Sumber Perantara Ilmu 

Pengetahuan (media belajar) Yang Masih Atomistik (Mengecil).  
 

Mengenai apapun, tersembunyi dimanapun, Allâh Swt mengetahuinya 

dengan ilmunya dan penjelajahan empiris ilmu, hanyalah merupakan 

pengungkapan kembali ilmu Allâh Swt yang telah ada di alam yang telah 

diberitakan di dalam Al-Qurân tanpa terkecuali sebagaimana firman-Nya :  

ضِ وَلََّ فِي السَّمَاءِ وَلََّ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََّ أَكْبػَرَ وَمَا يػَعْزُبُ عَنْ ربَّْكَ مِنْ مِثػْقَاؿِ ذَرَّةٍ فِي الَْْرْ   
(68إِلََّّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )  

 

”…..Tidak luput sedikitpun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar 

zarah, baik di bumi, ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil (daripada 
partikel) dan tidak juga yang lebih besar daripada itu (alam semesta), 

melainkan semua tercatat di dalam kitab yang nyata (lauh mahfuz)”.
28

  
 

Dalam nada yang hampir sama, Allâh Swt berfirman pula :  

 لََّ يػَعْزُبُ عَنْوُ مِثػْقَاؿُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلََّ فِي الَْْرْضِ وَلََّ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلََّ أَكْبػَرُ 
(3)إِلََّّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ   

 

”……Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya sekalipun seberat zarah 

(partikel) apapun; baik yang di langit dan yang di bumi, baik yang lebih kecil 

(atom) dari itu ataupun juga yang terbesar, tapi seluruhnya (tertulis) dalam 

kitab yang jelas (lauh mahfuzh)”.
29

  
 

Karena itu Allâh Swt., memerintahkan manusia untuk meneliti alam ini 

sebagaimana bunyi firman-Nya :   ََّقُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا تػُغْنِي الْْيَاَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قػَوٍْـ ل 

(808يػُؤْمِنُوفَ )    ”Katakanlah: perhatikanlah (lihatlah: telitilah) apa yang ada di langit 

                                                 
28

 QS. Yunus [10]: 61. 
29

 QS. Saba‟ [34]: 3. 
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dan di bumi……”.
30

 Allâh Swt menegur orang - orang yang ragu dengan keutuhan 

agama (Islam). Seperti keraguan manusia terhadap kemampuan Allâh Swt dalam 

menghidupkan yang telah mati sebagaimana terbaca : 

نْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ ياَ أيَػُّهَا النَّاسُ إِفْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ مِنَ الْبػَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تػُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِ 
كُمْ وَنقُِرُّ فِي الَْْرْحَاِـ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلًَ ثمَُّ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لنِبُػَيّْنَ لَ 

لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يػُتػَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يػُرَدُّ إِلَى أَرْذَؿِ الْعُمُرِ لِكَيْلََ يػَعْلَمَ مِنْ  بػَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتػَرَى لتَِبػْ
هَا الْمَاءَ اىْتػَزَّتْ وَربََتْ وَأنَػْبَتَتْ مِنْ كُلّْ زَوْجٍ بَهِيٍ  )الَْْ  (5رْضَ ىَامِدَةً فإَِذَا أنَػْزَلنَْا عَلَيػْ  

 

”Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) tentang kebangkitan dari kubur 

maka ketahuilah, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, 

kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 

segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar 

kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak 

kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu 

sebagai bayi, kemudian (dengan beransur-ansur) kamu sampai kepada usia 

dewasa dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu 

yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun) sehingga dia tidak 

mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini 

kering, dan kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) atasnya, 

hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai macam jenis 

pasangan atau tumbuhan yang indah”.
31

  

 

Jadi, apa saja yang terungkap secara empiris dan sains menurut ilmu 

pengetahuan modern tidaklah berpisah dari agama (Islam), melainkan hanyalah  

penampakan dari tanda–tanda kebesaran (Ilmu) Allâh Swt yang telah ada itu 

sebelumnya. Allâh Swt berfirman:  َا تػَعْمَلُوف وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّوِ سَيُريِكُمْ آَياَتوِِ فػَتػَعْرفُِونػَهَا وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

(93)  ”Dan Katakanlah Muhammad: Segala Puji bagi Allâh, Dia akan 

memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kebesaran)-Nya, maka kamu akan 

                                                 
30

 QS. Yunus [10]: 101.  
31

 QS. Al-Hajj [22]: 5.  
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mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidaklah lengah terhadap apa yang kamu 

kerjakan”.
32

 Meskipun kita tidak mengingkari perolehan ilham atau kasyaf dan 

penjelajahan akal juga merupakan cara memperoleh pengetahuan tetapi itu tetap 

dalam anugerah Tuhan.
33

  

Al-Haj Hapiz Ghulam Sarwar,
34

 mengatakan;  

“Kita harus mencari segala yang dapat ditemukan oleh pikiran manusia 

melalui persepsi dan konsepsi, yaitu alam semesta dan segala isinya. Jika 

kita sudah melakukannya maka kita harus menyadari bahwa semuanya 

bersumber, bertahan dan dibimbing oleh Rabb atau Prinsip Utama. Allâh 

Swt adalah Prinsip Utama dari semua dunia pikiran dan benda. Tujuan dari 

semua pengetahuan adalah untuk kesadaran akan nilai – nilai kebaikan, 

keindahan dan kebenaran dan memanfaatkannya bagi diri kita”. 
 

 

                                                 
32

 QS. Al-Naml [27]: 93. 
33

 Baca, Muhammad „Abid al-Jabiri, Bunyât al-‟Aql al-„Arabi: Dirâsat Tahliliyah Naqdiyah li 

al-Nuzhûm al-Ma‟rifah fi al-Tsaqafah al–„Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirâsat al-Wahdah al-

„Arabiyyah, 1990), hlm, 251. „Abid al-Jabiri membagi tiga epistimologi dalam Islam, yakni pertama, 

epistimologi „Irfâny yaitu suatu proses bernalar yang mendasarkan nilai pada ilham atau kasyaf sebagai 

sumber pengetahuan. Kedua, epistimologi Burhâni, yaitu epistimologi yang berpandangan bahwa 

sumber pengetahuan adalah akal, dan ketiga, adalah epistimologi Bayâni artinya epistimologi yang 

beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan hakiki adalah teks-teks agama (al-Qur‟ân dan Hadist). 

Dalam teori Barat juga diungkapkan bahwa pengalaman tidak terpisahkan Dari penerapan pengetahuan 

seperti dalam konsep pemikiran Thomas Hobbes, pertama, menyusun teori empirisme, yaitu tentang 

kontrak social, pembentukan suatu Negara dan perjanjian hukum terhadap masyarakat (civil society). 

Kedua terdapat beberapa relevansi konsep teori empirisme Thomas Hobbes dalam pendidikan Islam, 

yaitu epistemology pendidikan Islam yang kajian dalam pendidikan Islam disebut Burhâni, kemudian 

sebagai ajaran empiris Rasulullâh yang dikaji oleh mdzhab sahabi, selanjutnya pengalaman keagamaan 

seperti gerakan ibadah shalat yang telah diajarkan oleh Rasulullâh kepada para sahabat sampai pada 

kaum muslim saat ini dan proses pembelajaran dalam pendidikan Islam. Lihat dalam Utama, F. (2014). 

Teori Empirisme Thomas Hobbes dan Relevansinya dalam Pendidika Islam. Pontificia Universidad 

Catolica Del Peru, 8(33), 44. Dan lihat pula dalam Masykur, F. (2019). Metode Dalam Mencari 

Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan. Tarbawi: Jurnal 

pemikiran dan Pendidikan Islam (Vol. 1, pp. 57–68). Retrieved from https://stai-binamadani.e-

journal.id/Tarbawi/article/view/91. Diambil hari selasa, tanggal 2 Februari, pukul 09.20 wib. 
34

 Hapiz Ghulam Sarwar, Philosophy of The Qur‟an; terj : Tim Pustaka Firdaus (Jakarta : 

Pustaka Firdaus, 1995), Cet. Ke-2., hlm, 26. 

https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/91
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Bahkan menurut Sarwar ketika ia menjelaskan filsafat Qur‟an, 

sesungguhnya manusia berpikir, menjelajahi ilmu secara Empiris adalah dalam 

rangka pengungkapan kalimat; 

”Segala puji bagi Allâh, Tuhan semesta alam atau dengan kata lain; segala 

kebaikan, kebenaran dan keindahan yang bersumber dari Yang Nyata 

(Allâh Swt) sebagai sumber pemberi dan pembimbing segala sesuatu”.
35

 

 

Jadi informasi dari Al-Qurân tidak perlu diragukan. Justru jika ada ilmuan 

yang memulai pencarian ilmunya dari keraguan terhadap Al-Qurân atau 

kebenaran hadits – hadits Nabi Muhammad Saw hanya akan melahirkan 

kelelahan, kebingungan, kehinaan bahkan tidak akan menghasilkan apa – apa.  َذَلِك

(2الْكِتَابُ لََّ ريَْبَ فِيوِ ىُدًى لِلْمُتَّقِينَ )  ”Demikanlah Al-Qurân yang tidak ada keraguan 

padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa”.
36

 Pernyataan bahwa ilmu 

pengetahuan merupakan agama masa depan, atau kalimat tidak adanya kaitan ilmu 

dengan agama, tidaklah berdasar, apalagi dalam bangunan ilmu pendidikan Islam. 

Dalam hal ini Abbas Mahmud al-Aqqad menuturkan;
37

 

”Ukuran bagi kepercayaan yang sehat dan benar bukanlah ditakar dari 

ilmu pengetahuan dan kesanggupan membuat sesuatu (creative 

expedient). Kepercayaan yang benar ialah jika ia dapat membangkitkan 

akal budi dan kecerdasan serta tidak merintangi keduanya untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan, tidak pula menghalangi 

penganutnya untuk mencapai kemajuan di dalam peradaban dan tahap–

tahap perkembangan masyarakat.” 
 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 QS. Al-Baqarah [2]: 2. 
37

 Abbas Mahmud al-‟Aqqad, Filsafat Qurân : Filsafat, Spiritual Dan Sosial Dalam Isyarat 

Al-Qur‟an, terj ; Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet. Ke-2., hlm, 3. 
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Pendidikan Islam meski diletak-dasarkan pada iman (percaya bukan ragu). 

Pendidikan yang dijalankan mestilah membuat manusia itu semakin takut dan 

takjub kepada Allâh Swt semata. Islam adalah satu-satunya agama yang 

mengandung prinsip-prinsip ilmiah yang tidak sekedar misteri. Ilmu dalam 

pandangan Islam, Allâh Swt – lah yang telah memberikannya dan orang yang telah 

berilmu; dengan ilmunya akan dapat semakin memantapkan keyakinannya dan 

kualitas ibadahnya serta akan semakin jitu/kokoh ilmu pengetahuannya.  

5. Perspektif Terhadap Isu – Isu Dikotomi Ilmu, Dualisme Pendidikan, 

Modernisasi Pendidikan Dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. 
 

Dalam perjalanan waktu, muncullah dualisme pendidikan Islam. Sisi baik 

Barat diambil untuk memajukan pendidikan Islam. Maka terjadilah modernisasi 

pendidikan Islam
38

. Modernisasi merupakan proses penyesuaian pendidikan Islam 

dengan perkembangan zaman
39

. Modernisasi pendidikan Islam digadang–

gadangkan sebagai model pendidikan Islam masa depan yang menjanjikan. 

Tetapi pada kenyataannya, sekalipun umat Islam sudah mencoba meniru 

Barat dengan dualisme pendidikan tadi, belum merubah keadaan ketertinggalan 

tersebut dari Barat. Lalu pendidikan Islam terjebak dari terkebelakang menjadi 

pendidikan yang dikotomi ilmu. Akibatnya muncul masalah yang lebih buruk lagi 

                                                 
38

 Pembaharuan atau modernisasi yang mengandung ”pikiran, aliran, gerakan, dan usaha 

untuk mengubah pemahaman, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya, agar semua itu dapat 

disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang timbul oleh tujuan ilmu pengetahuan 

serta teksnologi modern”. Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan 

Pertengahan, (Jakarta : Mitra Kencana, 22011), hlm, 87-88.  
39

 Saihu, S. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu 

Dan Budaya Islam, 1(1), 1–33. https : //doi.org/10.36670/alamin.v1i1.1. Diambil hari Rabu, tanggal 10 

Pukul 21.09 Wib. Diambil hari Rabu, tanggal 10 Pukul 21.30 Wib. 

https://doi.org/10.36670/alamin.v1i1.1
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dari semula yang hanya tertinggal tapi tetap bersumber pada kitab klasik. 

Sedangkan yang terjadi dengan pola modernisasi – dualisme pendidikan ini, kajian 

kitab terus berkurang sehingga lemahnya dasar – dasar keislaman. Mengambil 

pola Barat dengan dalih mengambil kemajuannya malah terseret ke dalam jurang 

sekulerisasi, westernisasi dan dikotomi ilmu dan selanjutnya muncullah ide – ide 

integrasi ilmu pengetahuan Islam. Menurut Hanifah : 

“Awal munculnya ide tentang integrasi keilmuan dilatarbelakangi oleh 

adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu-ilmu umum di satu sisi 

dengan ilmu-ilmu agama di sisi lain. Dua sistem pendidikan tersebut sangat 

dikotomik. Dikatakan demikian, karena kedua-duanya mempunyai alur yang 

sangat berjauhan. Sistem yang pertama disebut sistem pendidikan yang 

tradisional. Sistem ini cenderung melahirkan golongan muslim tradisional 

tapi Islami. Sedangkan sistem yang kedua disebut sistem pendidikan sekuler, 

yakni sistem pendidikan yang cenderung melahirkan golongan muslim 

modern yang kebarat-baratan”
40

. 
 

Dualisme pendidikan dan dikotomi ilmu pengetahuan tersebut menjadikan 

pendidikan Islam lari jauh dari agama, hilangnya aspek teologis/tauhid, values dan 

sains/ilmu pengetahuan. Hal tersebut semakin terasa ketika memasuki era 

globalisasi yang syarat dengan sains–teksnologi dan revolusi industri 4.0 yang 

kental dengan komunikasi dan digital pasca era modernisasi yang sedang beralih 

ke masa postmodernisasi
41

. Amril Mansur, profesor filsafat pendidikan Islam UIN 

Suska Riau menuturkan bahwa ; 

                                                 
40

 Hanifah, U. (2012). Upaya Integrasi Dikotomi Sistem Pendidikan Islam (Telaah Terhadap 

Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Transformasi IAIN Menuju UIN). At-Tajdid : Jurnal 

IlmuTarbiyah, 1 (1), 19–35. Retrieved from http://ejournal.stitmuh pacitan.ac.id/index. 

php/attajdid/article/view/2. 
41

 Jean-Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme tahun 1970-an 

dalam bukunya yang berjudul “The Postmodern Condition: A Report on Knowledge”. Dia 

mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, 
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“Dikotomis ilmu saat ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari 

perspektif keterpilahan dan ketereliminasian sains serta teksnologi dengan 

nilai, atau sebaliknya. Sedemikian rupa keterpisahan seperti ini menjadikan 

segala kinerja sains dan teksnologi dengan segala variannya dalam 

pengembangannya serta produk yang dihasilkannya benar-benar sama sekali 

dibangun dan diaplikasikan tanpa keterikutsertaan nilai-nilai moral dan etika 

yang merupakan bagian esensial dari dinamika kehidupan manusia itu 

sendiri”
42

. 
 

Selanjutnya beliau mengatakan :  

“Kondisi terpisahnya sains dan teksnologi dari nilai, dari sisi teologis, 

menjadikan sains dan teksnologi dengan mudahnya mengikis dan 

menghancurkan nilai-nilai, melabrak dan menafikan Tuhan sebagai 

penguasa segala realitas dan kehidupan di alam jagat raya ini”
43

.  
 

Keadaan tersebut di atas menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan 

bersifat atomistik (parsial, mengecil), spesifik (sempit, terbatas), rigid (kaku, 

tertutup) dan semakin menunjukkan bahwa keterisolasian ilmu dengan nilai. 

Demikianlah beberapa perspektif yang sangat mempengaruhi seluk – beluk 

pendidikan, termasuk pendidikan Islam. 

                                                                                                                                           
fondasionalisme maupun atas modernism. Menurut Louis Leahy, postmodernisme adalah suatu 

pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Emanuel, postmodernisme adalah 

keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Sedangkan menurut Ghazali 

dan Effendi, postmodernisme mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul 

sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak 

atau pun yang termasuk Dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa 

sebelumnya yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap 

modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat 

manusia; ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan Dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang 

baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Baca, Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). 

Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal Filsafat, 28(1), 

25. https://doi.org/10.22146/jf.33296. 
42

Amril Mansur (2017). Nilainisasi Ilmu (Sebuah Upaya Integrasi Ilmu dalam Pembelajaran 

Sekolah di Era Globalisasi).Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 7(2), 210. 

https://doi.org/10.24014/af.v7i2.3791. p.1. Dikutip hari Rabu, Tanggal 10, Pukul 22.25 Wib. 
43
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Kedua, menyangkut problematika/fenomena pendidikan islam saat ini. 

Melihat kenyataan pendidikan yang dijalankan saat ini, disamping gairah untuk 

meningkatkan capaian target, visi dan misi, tujuan pendidikan, standarisasi dan 

panduan pelaksanaan pendidikan nasional, keteraturan perangkat pembelajaran, 

fasilitas yang semakin canggih dan megah serta anggaran pendidikan yang dari 

tahun - ketahun terus meningkat, dibandingkan dengan capaian ataupun yang 

masih berproses, masih saja ada dan bahkan banyak yang belum sejalan dengan 

tujuan pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas yakni dalam rangka 

merealisasikan dari tujuan diciptakannya manusia dan tujuan hidupnya tersebut
44

.  

Yunof Candra menyorot kesenjangan antara capaian intelektual/kognitif 

dengan capaian bihavior/sikap, kesenjangan atara visi dan misi, kesenjangan 

antara nilai yang dianut dengan aktualisasinya dilapangan sehingga menimbulkan 

banyak problematika dalam dunia pendidikan yang berakibat buruk ke kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari masalah kecil sampai 

kemasalah besar dan dari masalah cabang sampai kemasalah utama
45

. Beberapa 

problematika pendidikan Islam yang amat mencolok dewasa ini, antara lain ; 

 

                                                 
44

 Syafe‟i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 

6, pp. 151–166). ”Retrieved from http://103.88.229.8/index.php/tadzkiyyah/article/view/1876”. 

Diambil hari selasa, tanggal 2 Februari, pukul 08.50 wib.Masalah masih adanya lembaga pendidikan 

Islam yang belum sesuai antara namanya, visi, misi dan aktualisasinya di lapangan. Kesenjangan – 

kesenjangan di atas menimbulkan beranekaragam permasalahan dalam dunia Pendidikan Islam. 
45

 Yunof Candra, B. (2019). Problematika Pendidikan Agama Islam. Journal ISTIGHNA, 

1(1), 134–153. ”https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.21”. Rozi, B. (2020). Problematika Pendidikan 

Islam Di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Pendidikan Islam, 9 (1), 33–47. 

”https://doi.org/10.38073/jpi.v9i1.204”. Diambil hari selasa, tanggal 2 Februari, pukul 09.00 wib. 
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1. Problem Ketidakserasian Antara Visi, Misi, Target, Tujuan Pelajaran Dan 

Tujuan Lembaga. 
 

Visi adalah gambaran realitas dimasa depan. Sementara misi adalah uraian 

kegiatan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi. Target adalah capaian 

tertentu untuk mengukur ketercapaian visi. Tujuan adalah target akhir atau titik 

yang dituju dalam visi
46

. Tujuan itu terkadang dibagi dan diperiodik secara 

bertahap mulai dari pelajaran yang dikembangkan sehingga menjadi tujuan 

pelajaran yang gunanya juga mengarah ketujuan utama atau visi. Lalu dari semua 

tujuan itu dijadikan sebagai tujuan menyeluruh dari lembaga sehingga disebut 

tujuan Lembaga. Demikianlah idealnya. 

Namun terkadang terjadi ketidakserasian atau kesenjangan antara antara 

visi, misi, target, tujuan pelajaran dan tujuan lembaga. Bahkan kesenjangan yang 

lebih jauh bisa saja terjadi yaitu larinya visi, misi dan target lembaga dari tujuan 

pendidikan Nasional. Hal ini bisa jadi disebabkan ketidakpahaman keterkaitan dari 

istilah – istilah tersebut atau salah tafsir atau juga karena kepentingan idiologi 

sempit.  

2. Problem Kesenjangan Misi Islam Dengan Kondisi Guru Sekuler, Kurikulum 

Sekuler, Materi Ajar Yang Sekuler dan Produk Yang Dihasilkan Lembaga 

Pendidikan Islam 
 

Sisi kesenjangan yang paling patal dalam penyelenggaraan pendidikan 

Islam adalah tidak memehami posisinya sebagai pelaksana adalah dalam rangka 

                                                 
46

 Baca lebih luas lagi di Moh. Muslim: “Membangun Visi Perusahaan” Jurnal Esensi - 
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merealisasikan misi Islam. Pendidikan yang terarah dan berkualitas, akan 

melahirkan individu yang beradab dan menciptakan kehidupan sosial yang 

beradab pula. Namun sayangnya, dapat dilihat pada saat ini walaupun institusi 

pendidikan memiliki fasilitas dan kualitas, namun masih belum maksimal  dalam 

memproduksi individu yang beradab. Sebab, visi dan misi pendidikan yang 

mengarah pada terbentuknya manusia yang beradab masih terabaikan
47

.  

Oleh karena itu penyelenggara pendidikan Islam mestilah sadar betul kalau 

apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari upaya dakwah Islam. Para 

penyelenggara tidak boleh bertentangan dengan misi Islam. Guru, kurikulum dan 

materi ajar mesti jauh dari pola pikir, hati dan prilaku sekuler. Karena sekuler akan 

menjauhkan lembaga pendidikan Islam dari misi Islam itu sendiri. Karena itu pula 

para pelaku pendidikan mestilah “Menjadikan pendidikan Islam sebagai pranata 

yang kuat, berwibawa, efektif, dan kridibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran 

Islam
48

. 

Di atas, sudah penulis paparkan penyebab utama yang turut mempengaruhi 

gerak pendidikan adalah Perspektif pemikiran filsafat pendidikan yang digunakan 

(ontologi, epistemologi dan aksiologi Pendidikan). Dari perspektif yang digunakan 

inilah segenap upaya dilakukan untuk mengejar tujuan atau produk yang hendak 

dihasilkan. Perspektif pemikiran filsafat (filosofi) tersebut memegang peranan 

                                                 
47

 Baca lebih luas di Daulay, HaiDâr Putra et al. Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan 

Islam. Jurnal Ilmiah Al Hadi, [S.l.], jan. 2021. ”ISSN 2774-3373. Available at: 
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48

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 

hlm, 38.  
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penting dalam metodologi pemikiran pendidikan. Dari filosofi pemikiran tersebut 

menurunkan ontologi pendidikan Islam dan idiologi pendidikan Islam. Dari 

idiologi pendidikan melahirkan masalah epistemologi dan aksiologi (nilai 

kegunaan ilmu pengetahuan).  

Kebanyakan pendidikan saat ini mengambil pemikiran filsafat Barat. 

Dengan begitu, Islam belum dijadikan sebagai sudut pandang dan materi ajar yang 

menyeluruh. Inilah penyebab utamanya fenomena dan problematika dalam 

pendidikan saat ini. Karena itulah karakter pendidikan Islam itu telah banyak yang 

menyimpang dari khiththahnya. Ini akan berakibat adanya guru/dosen sekuler, 

kurikulum sekuler dan materi ajar yang sekuler seperti tersinggung di atas. Apa 

yang tersaji di dalam buku–buku kuliah banyak sekali yang belum inheren 

pembahasan yang dikaji dengan Al-Qurân dan Hadits. Perkataan orang-orang kafir 

lebih banyak terbaca daripada tokoh-tokoh Islam apalagi Al-Qurân dan Hadits.  

Maka bagaimana mungkin produk hasil lulusannya Islami akan tercapai 

sementara yang dipikirannya/dihatinya/dihafalnya jauh dari wawasan Islami, 

malah yang terlihat : 

a. Ketika belajar psikologi banyak yang dihafal perkataan John Dewey 

daripada perkataan Nabinya atau perkataan sahabatnya yang mulia dan 

buku-buku yang mengandung Tarbiyyah an-Nâfsiyah Islâmiyah.  

b. Ketika belajar ilmu pendidikan, profesi pendidikan, pengantar pendidikan, 

kurikulum, lebih banyak yang dihafal perkataan Born, Jeams, Been, 

Bearnard, Bremeld, dan lainnya dari pada menghafal ayat Qurân dan 

hadits tentang pendidikan dan tokoh-tokoh seperti Ibn Sahnun, Al-Qabisyi 

dan Khazanah Tarbiyatul Islâmiyah.  

c. Ketika belajar ekonomi lebih banyak yang dihafal perkataan seperti Adam 

Smitt, Fiskal, dan lainnya daripada perkataan Umar Ibn Khththab, Umar 

Capra dan Fikih Mu‟amalah.  
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d. Ketika belajar ilmu alam seperti biologi dan lainnya lebih banyak yang 

dihafal itu perkataan Darwin daripada perkataan Ibn Sina atau ayat-ayat 

Al-Qurân dan Hadits yang berkaitan dengan alam.  

e. Ketika belajar filsafat lebih banyak yang ditelaah buku–buku Tales, 

Heraklitos, Plato, Aristoteles, William H. Kilpattrich dan lainnya dari pada 

pemikiran filosof Muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina dan lainya 

yang berkaitan dengan Al-Falsafah al-Islâmiyah.  
 

Akhirnya para pelaku pendidikan Islam hanyalah sebagai serdadu–serdadu 

filsafat Barat. Al-hasil serba menanggung. Padahal target lulusan telah dipatok 

sangat tinggi. Apalagi akhir-akhir ini gencar sekali gerakan integrasi ilmu dan 

Islam, uforia membangun ma‟had „ali untuk sarana pengemblengan dan upaya 

pengasahan pengetahuan Islam lebih mendalam.  

Ideal memang perguruan tinggi Islam melahirkan lulusan yang hafizh al-

Qurân, menguasai ilmu-ilmu ushûluddin (aqidah, akhlak, fiqh, ushul fiqh, hadits, 

tafsir, terjemah, sejarah Islam, kepemimpinan Islam, keteladanan, bahasa arab dan 

lain-lain). Namun kenyataannya banyak lulusan perguruan tinggi Islam yang tidak 

memiliki basis keilmuan yang memadai tentang Islam yang sangat ironis bergelar 

sarjana muslim. 

3. Problem Ketertinggalan Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0 (Saat 

Dunia Pendidikan Islam Mengejar Ketertinggalan Dipihak Lain Barat Terus 

Melaju Dengan Kemajuan Yang Lain Lagi). 
 

Kemajuan dunia saat ini memang sulit ditebak. Dihalangpun tak mungkin. 

Diikuti tak terkejar. Berdiri sendiri tak bisa. Kemajuan dipihak Barat dan 

ketertinggalan dipihak Islam sudah berlangsung lama. Mimpi mengejar 

ketertinggalan belum terwujud. Persoalan ini meluas dalam berbagai segi 
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kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan Islam. Saat dunia pendidikan Islam 

mengejar ketertinggalannya disatu pihak, dipihak yang lain Barat terus melaju 

dengan kemajuan yang lain lagi. Belum selesai dunia pendidikan Islam mengejar 

era modern muncul postmodern.  

Barat sekarang sudah sampai pada titik 4.0 bahkan Jepang sudah berada di 

ordinat 7.0. Kemajuan informasi, komunikasi dan industri menjadikan semuanya 

terlihat efektif dan canggih. Media dan penyajian pembelajaran telah jauh 

meninggalkan era modern. Pembelajaran online menjadikan manusia robot tanpa 

hati. Berpengetahuan tapi dangkal iman dan minim keteladanan. Pertemuan guru 

murid banyak di depan layar Zoom dan Wa/Classroom jauh dari agenda jamaah. 

Pelajar lebih banyak main “game” daripada belajar. Waktu banyak terbuang.  

Banyak orang tua mengeluhkan anaknya karena sulit diingatkan shalat, 

belajar, apalagi disuruh – suruh untuk keperluan bersama keluarga”. Keadaan ini 

diperparah karena gerak globalisasi dan persaingan diera revolusi industri 4.0 yang 

sedang melanda kehidupan masyarakat dunia saat ini sebagaimana menurut Ankie 

M. M Hoogvelt dan Piotr : 

“Teknologi informasi telah menghapus segala batas sekat-sekat geografis, 

etnis dan budaya, sehingga ketergantungan antara satu negara dengan negara 

lainnya dalam segala bentuk konsekuensi yang ditimbulkannya sudah tidak 

dapat dielakkan lagi. Bahkan sikap ketergantungan seperti ini tidak jarang 

pula melahirkan apa yang disebut dengan imperialisme budaya Barat 

terhadap budaya negara berkembang dan terbelakang”
49

.  
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Sebenarnya keadaan di atas telah menggiring berbagai upaya pengkajian, 

penelitian, dan terobosan demi meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Ini juga 

dibuktikan dengan telah banyaknya ide – ide pembaharuan integrasi Islam dan 

sains. Lalu dalam rangka mengimlementasikan ide – ide pembaharuan tersebut 

telah banyak pula berdiri universitas dan sekolah – sekolah Islam dengan 

pendekatan integrasi Islam dan sains begitu juga sekolah – sekolah umum terpadu. 

Namun outcome yang diperoleh pendidikan Islam saat ini untuk mengejar 

ketertinggalan dari Barat belum juga didapat; jangankan melangkahi Barat, 

menyamaipun tidak. Intinya Ide – ide pembaharuan yang ada belum mampu 

menjawab permasalahan pendidikan Islam, umat Islam tetap tertinggal jauh dan 

belum mampu untuk terlepas dari sekulerisasi
50

 dan westernisasi
51

. Begitu juga 

ketertinggalan dalam hal pemanfatan teknologi informasi dan keterbatasan dalam 

mengintegrasikan nilai – nilai Islam dengan sains modern.  
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Permasalahan – permasalahan di atas menurut Analisa Chasanah, timbul 

karena pemahaman dan aktualisasi yang parsial terhadap pendididkan Islam. 

Substansi pendidikan Islam haruslah luas/meliputi/universal/totalitas menyangkut 

segala persoalan pendidikan Islam, tidak sebagian-sebagian atau terpisah. Mulai 

dari filosofinya, ontologimya, epistemologinya, aksiologinya
52

, kurikulum dan 

materi ajarnya, metodologi pemebalajarannya dan media pengajarannya, guru dan 

muridnya, jadwal belajar dan kegiatan ekstranya, kelas dan kantinnya, masjid dan 

toiletnya, perkarangan taman dan parkirannya, gedung dan tata ruangnya, budaya 

dan nuansanyanya, arah bangunnya, adab pakaian dan berhiasnya, dan lain 

sebagainya mestilah sejalan dengan nilai – nilai Islam dengan tidak 

mengenyampingkan kemajuan – demi kemajuan dunia saat ini. 

4. Probelem Kesenjangan Banyaknya Prilaku Orang Terdidik Dan Kerusakan 

Sosial. 
 

Apabila kita melihat pada apa yang tersebar di media sosial, televisi, koran, 

FB, youtube, banyak sekali kasus – kasus korupsi yang muncul dan sebagian 

pelakunya berasal dari tersangka orang terdidik bahkan banyak pula yang bergelar 

akademik yang tinggi. Kasus kriminal dan banyak kejahatan massif lainnya. 

Kejahatan orang tua terhadap anaknya, anak yang tidak patuh pada orang tua. Ada 

juga kesenjangan prilaku sosial seperti guru yang tidak mencerminkan sebagai 

teladan dan murid yang tidak menghormati gurunya. Padahal Guru, digugu dan 
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ditiru. Segala tingkah laku, baik perkataan dan perbuatan sang guru biasanya akan 

dicontoh oleh muridnya. Itulah keteladanan seorang guru diperlukan dalam proses 

kegiatan belajar  mengajar di sekolah.  

Guru yang baik adalah guru yang memiliki profesionalitas dalam 

mendidik, tidak hanya mampu mengajar dengan baik tetapi guru harus dapat 

mendidik dan menjadi teladan bagi anak didiknya. Agaknya meniru merupakan 

salah satu cara belajar bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini
53

. Kenyataan ini, 

kemudian mempertegas betapa pentingnya contoh atau patron atau keteladanan. 

Karena setiap orang memiliki sifat meniru, maka pihak-pihak yang dimungkinkan 

akan ditiru semestinya selalu tampil sebagai teladan yang baik. Agar, mereka yang 

meniru mendapatkan preseden yang baik
54

. Dengan demikian seorang guru tidak 

hanya menjadi sumber informasi, ia juga dapat menjadi motivator, inspirator, 

dinamisator, fasilitator, evaluator dan contoh hidup sebagai peserta didik dan 

masyarakatnya. 

Kesenjangan sosial lainnya adalah kasus meningkatnya penyeludupan dan 

pemakai narkoba. Tidak hirau dengan larangan agama dan kewajiban menegakkan 

nilai – nilainya. Pergaulan semakin bebas, makin banyaknya lokasi khamar dan 
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judi, sosial media tanpa etika dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat kebanyakan 

mereka adalah muslim dan mengenyam pendidikan Islam.  

Menyoal korupsi juga banyak terjadi di dunia pendidikan. Temuan 

dari kajian pemetaan korupsi pendidikan oleh ICW pada tahun 2009 

menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang relatif cukup rawan 

korupsi. Banyak obyek korupsi yang terdapat disektor pendidikan seperti dana 

untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, 

operasional satuan pendidikan, gaji dan honor guru, aset pendidikan serta kegiatan 

pendidikan lainnya
55

. 

Lebih parah lagi kejahatan konstitusi, pemilu, dan upaya perongrongan 

terhadap negara atas nama pembela negara. Padahal mereka adalah orang yang 

berpendidikan. Mereka mengerti baik dan buruk. Mereka paham betul dengan 

falsafah bangsa dan bangaimana mempertahankan negara. 

5. Problem Ketidaksesuaian Konsep Islam Dengan Kondisi Kedisiplinan 

Kebersihan Dan Keteraturan. 
 

Disiplin, bersih dan teratur adalah tiga kata yang sangat apik dan 

menjadikan lembaga pendidikan Islam itu baik dan indah. Namun disayangkan 

masih banyak lembaga pendidikan Islam hari ini yang jauh dari kata disiplin; baik 

dalam hal perbuatan maupun dalam hal administrasi; baik terhadap internal 

maupun terhadap eksternal lembaga.  

                                                 
55

 Titik Handayani, Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan  Di Indonesia, Jurnal 

Kependudukan Indonesia, Vol. IV, No.2, 2009, file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/183-495-

1-SM.pdf, 22. Diambil Hari Rabu, 6 Oktober 2021, Pukul 14.26. 

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/183-495-1-SM.pdf
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/183-495-1-SM.pdf


 

 

 

Isran Bidin,  32 

Disamping persoalan disiplin, masalah kebersihan masih melalakkan mata 

kita. Acapkali sampah berserakan, terlihat kotor dan berbau dilembaga pendidikan 

Islam baik di asramanya, perkarangannya, kelasnya, kantornya, masjidnya, 

parkirannya dan lingkungan lainnya. Dengan keadaan seperti itu maka ia jauh dari 

keteraturan. Apalagi jika memang tata letak yang tidak terencana dan tidak 

disiplin.  

“Islam amat menganjurkan untuk hidup bersih, baik bersifat 

lahiriyah/fisik/lingkungan (nazhif), lahir batin (thaharah) maupun yang bersifat 

batiniah saja dalam arti membuang sifat – sifat tercela (tazkiyah)”
56

. Begitu pula 

dalam hal disiplin yang memang sangat sangat penting dalam ajaran Islam. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama disiplin. Hampir seluruh 

ibadah-ibadah Islam mengandung unsur-unsur pengajaran dan latihan-latihan 

disiplin.  

“Kewajiban untuk menunaikan shalat dengan syarat-syarat, rukun-rukun 

atau tata cara tertentu jelas mengandung pelajaran dan latihan disiplin. Begitu juga 

ibadah puasa yang harus dikerjakan secara berdisiplin. Ibadah puasa akan 

meningkatkan kendali kontrol jiwa, baik dalam hubungannya dengan sesama 

manusia maupun dengan Allâh Swt. Karena itu, ibadah puasa akan meningkatkan 
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disiplin sosial secara keseluruhan”
57

. Dengan bersih dan disiplin akan 

menghadirkan keteraturan, kebaikan dan keindahan. 

6. Problem Ketidaksesuaian Konsep Anjuran Beribadah Dalam Islam Dengan 

Kondisi Pelaksanaan Baik Ibadah Wajib Maupun Sunnah. 

 

Lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai pusat pendidikan, pembinaan 

dan bimbingan ibadah, baik wajib maupun ibadah sunnah. Oleh sebab itu para 

pendidik mestilah menjadi yang terdepan dalam menegakkan ibadah ini. Pendidik 

juga mengontrol kegiatan ibadah anak didiknya. Pendidikan yang diberikan 

dikelas tidak akan ada hasilya jika para pendidik tidak mencontohkannya. 

Kenyataannya, ketika datang waktu shalat, banyak para pimpinan dan pendidik 

dilembaga pendidikan berlalai – lalai shalat dan jika mereka shalat, mereka shalat 

diruang kerja mereka. Hal semacam ini tidak bisa diteladani anak didik malah 

akan menimbulkan buruk sangka atau melemahkan semangat anak didik dalam 

berubah kearah yang lebih baik. Beberapa saat menjelang masuknya jadwal shalat, 

semestinya semua kegiatan dihentikan. Semua warga lembaga pendidikan segera 

bersiap-siap untuk melaksanakan shalat berjamaah. Dengan begitu akan terjadi 

sinergitas ketaatan dan ibadah – ibadah sunnah akan mudah dilakasanakan.  

Disamping itu, pembelajaran ibadah shalat seperti yang didapat oleh siswa 

di sekolah juga sering tidak dapat dilaksanakan oleh siswa secara baik dan benar 
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sesuai waktu serta cukup syarat dan rukunnya
58

. Begitu pula dalam hal 

pelaksanaan ibadah lainnya seperti dzikir dan berdoa, shalat sunnah seperti 

tahajjud dan dhuha, shalat sunnah mu‟akkad dan ghairu mu‟akkad, puasa senin 

kamis dan puasa pertengahan bulan, infak dan shadaqah dan seterusnya. 

7. Problem Ketidaksesuaian Konsep Adab Islam Dengan Kondisi Berkomunikasi, 

Berbusana, Berhias, Makan dan Minum Di Lembaga Pendidikan Islam. 
 

Lembaga pendidikan Islam sudah selayaknya dan seharusnya berfungsi  

sebagai tempat pembentukan kepribadian generasi umat Islam. Lembaga 

pendidikan Islam menjadi markaz terbentuknya adab Islami; baik dalam 

berkomuniskasi, berbusana, berhias atau berpenampilan, maupun dalam hal makan 

dan minum. Namun terkadang di sana terjadi ketidaksesuaian.  Betapa banyak 

guru – murid terlibat dalam pergaulan kasar yang jauh dari tutur kata Islami. 

Begitupula dalam berbusana dan berhias yang jauh dari koridor Islam. Makan 

minum berdiri dan dengan tangan kiri.  

Padahal praktik makan dan minum mestinya dilakukan secara  

benar dan sesuai dengan syariat Islam, baik dilakukan sendiri,  

bersama keluarga ataupun dengan teman atau orang lain. Dari Umar bin Abi 

Salam berkata : ”Ketika aku masih kecil aku berada di bawah pengasuhan 

Rasûlullâh saw. dan tanganku pernah bergerak (kesana kemari) di dalam piring 
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besar, maka Rasûlullâh saw. berkata kepadaku, ”Wahai anak, bacalah basmalah, 

makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu.” 

Maka selanjutnya cara makanku seperti itu””.
59

  

Dari Abi said al-Khudri ”Sesungguhnya Rasûlullah Saw. melarang minum 

sambil berdiri”.
60

 Bahkan Beliau Saw bersabda : “Jangan kalian minum sambil 

berdiri! Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan.”
61

 Qotadah berkata 

pada Anas ibn Malik : “Bagaimana dengan makan?” Anas menjawab: “itu lebih 

buruk lagi”.
62

  

Ketiga, Pentingnya mengkonstruksi konsep manusia rabbâniy sebagai 

konsep tujuan pendidikan Islam. Dengan pemaparan di atas penulis memandang 

sangat perlu untuk mengkonstruksi konsep manusia rabbâniy ini dengan berbagai 

alasan, antara lain : 

1. Sebagai Jalan Temu Yang Mempertemukan/Mensejalankan Antara Tujuan 

Penciptaan manusia, Tujuan Hidupnya Dengan Tujuan Pendidikan Islam 
 

Pendidikan Islam mestilah runut dari awal hingga akhir ; dari asfek yang 

kecil sampai pada asfek yang paling menentukan dan haruslah menjadi suatu 

uapaya rekayasa manusia secara menyeluruh yang sejalan dengan nilai-nilai 

Islam. Karena itu, menurut penulis perlu mendudukkan kembali filosofinya, 

ontologinya, epistemologinya dan aksiologinya guna untuk dapat dijadikan 
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sebagai pondasi penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih utuh berdasarkan 

Al-Qurân dan dan hadits (rabbâniy) dimana Al-Qurân juga mengandung prinsip – 

prinsip pendidikan yang agung dan mempunyai arah bangun pendidikan yang 

lebih jelas
63

.  

Jangan sampai penyelenggaraan pendidikan Islam yang bercorak filsafat 

saat ini, hanya merupakan serdadu-serdadu filsafat yang lari dari misi Islam dan 

menjadi mesin yang mencetak onderdil – onderdil yang sesuai dengan perancang 

atau filsufnya. Sehingga “rancang bangun pendidikan Islam” kesulitan dalam 

merealisasikan tujuan pencipataan manusia seperti yang disebut Syikh Al-Ghazali 

dan atau tujuan hidup seperti yang dituturkan Prof. Munzir di atas, apalagi jika 

sampai lari dari nilai – nilai yang dikehendaki Allâh Swt (rabbâniy).  

Sebagian dari teori filsafat mengajak menggiring untuk taat hanya kepada 

ilmu bebas nilai, sedangkan Islam mengajak umatnya agar mengabdi hanya 

kepada Allâh Swt semata Sang Pemilik ilmu. Islam senantiasa berusaha mendidik 

umatnya untuk menjadikan “manusia yang semua aktifitasnya, gerak dan langkah, 

niat dan ucapan, kesemuanya sejalan dengan nilai–nilai yang dipesankan oleh 

Allâh swt”
64

. Itulah makna rabbâniy secara sederhana. Jadi rabbâniy dipilih 
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sebagai tereminologi tipologi manusia ideal dan menjadi sifat dari filosofi, 

ontologi, epistemologi dan aksiologi yang akan dikonstruksi dalam tulisan ini.  

Maka, sudah selayaknyalah pendidikan Islam yang digulirkan menuju 

kearah “manusia rabbâniy” tersebut. Dengan begitu, barulah terasa serasi antara 

tujuan penciptaan manusia dan tujuan hidupnya dengan tujuan pendidikan 

Islam yang diselenggarakan. 

2. Sebagai Istilah Yang Memiliki Keunggulan Berupa Paradigma Yang 

Menyeluruh, Pendekatan Yang Teoritis Dan Aplikatif. 
 

Menurut penulis paradigma pendidikan Islam yang rabbâniy ini amat 

dinantikan sebagai berbasis teologis secara mendasar, mendalam dan menyeluruh 

demi terwujudnya internalisasi nilai secara filosofis, ontologis, metodologis dan 

sistematis, sebagai berikut;  

a. Sebagai perspektif yang menyeluruh meliputi ontologi, epistemologi dan 

aksiologi sehingga dengan demikian tidak ada lagi celah dikotomi, 

sekulerisasi dan westernisasi. 

b. Sebagai pendekatan dalam aktifitas pembelajaran pengetahuan / mata ajar 

(bersifat teoritis) dan dalam prakteks pendidikan yang terintegrasi (bersifat 

praktek). 

c. Sebagai terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam dan 

dalam mengejar ketertinggalan. 

d. Sebagai paradigma baru yang mampu berkolaborasi dengan pendekatan full 

perspektif untuk meningkatkan mutu pendidikan sepanjang tidak 

menghilangkan misi tauhid. 

e. Sebagai paradigma baru yang diyakini mampu menginterdenpendensi 

segala yang berhubungkait dengan semua varian pendidikan Islam 

f. Sebagai paradigma baru diyakini mampu memperkuat educational 

discourses (wacana pendidikan) Islam selain ide – ide pembaharuan di 

bidang pendidikan Islam yang sudah ada. 
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g. Sebagai alternatif bagi kemajuan pendidikan Islam yang lebih solutif 

terhadap kemajuan zaman tanpa meninggalkan aspek kegemilangan historis 

masa keemasan generasi terdahulu.  
 

 

Secara sederhana berfilsafat adalah berpikir logis, sistematis untuk mencari 

hakekat kebenaran sesuatu, maka paradigma rabbâniy adalah sangat tepat 

digunakan sebagai pola berpikir filsafat untuk menyelamatkan manusia dari 

belenggu sekuler, weternisasi dan keterpurukan pendidikan Islam tetapi bukan 

sebagai tentara atau pena-pena filsafat semata, lebih dari itu diharapkan ini sebagai 

pejuang agama Allâh Swt dari kafilah intelektual.  

3. Sebagai kritik terhadap konsep manusia rabbâniy sebelumnya yang telah 

populer namun belum disusun sebagai sosok manusia yang dijadikan tujuan 

pendidikan Islam secara sistematis 
 

Sebenarnya sudah banyak tulisan tentang rabbâniy, namun masih bersifat 

parsial artinya belum ada suatu tulisan tentang rabbâniy yang runut sebagai 

rekayasa pendidikan Islam meliputi aspek ontologi, epistemoogi dan aksiologi ini. 

Sungguhpun demikian, ini membuktikan konsep atau konstruksi rabbâniy itu 

sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad Saw sampai menjadi kajian akademik 

dizaman milenium ini. Menyangkut beberapa tulisan tentang rabbâniy akan 

ditampilkan pada bagian D bab ini. Tulisan – tulisan tersebut ada berupa 

penafsiran para ulama sebagaimana terdapat dalam kitab - kitab tafsir ; ada pula 

yang terdapat dalam sudut pandang dakwah, pendidikan, tesis, disertasi dan jurnal 

– jurnal pendidikan. 
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Konsep rabbâniy yang dikonstruksi disini mulai dari hal – hal yang bersifat 

mendasar dan mendalam, bahwa ; (a) Rabbâniy merupakan perspektif/bisa 

dijadikan sebagai sudut pandang pendidikan yang dijalankan secara menyeluruh, 

mendasar, mendalam dan sistematis. (b) Rabbâniy juga dirancang bangun sebagai 

tujuan pendidikan Islam. (c) Rabbâniy juga suatu fikrah pendidikan yang 

berpandangan menyeluruh; tidak parsial/sebagian-sebagian. (d) Rabbâniy 

merupakan perspektif yang dapat baradabtasi dengan kemajuan zaman tanpa 

dibatasi waktu dan keadaan (tradisonalisme-modernisasi-potsmodernisasi) begitu 

pula, dalam (e) Menjaga keilmuan jauh dari upaya dikotomi/dualisme ilmu dan 

pendidikan. 

Dari konstruksi konsep manusia rabbâniy ini nanti diharapkan pula dapat 

menselaraskan (a) visi, misi, target dan tujuan pendidikan Islam; (b) dapat 

menyesuaikan antara teori Islam dan prakteksnya seperti dalam adab 

berkomunikasi, berbusana, berhias, makan minum dan lainnya ; (c) diharapkan 

pula dengan konsep ini pendidikan Islam mampu menselaraskan dan 

mempraktekskan kedisiplinan, kebersihan dan keteraturan ; (d) diharapkan 

menjadi nilai inspirasi dalam mengakkan ibadah sunnah dan wajib lalu ; (e) terjauh 

dari prilaku menyimpang/kerusakan sosial; (f) diharapkan lagi mampu 

menyingkirkan segala bentuk sekuler mulai dari guru, kurikulum, materi ajar dan 

produk yang dihasilkan lembaga pendidikan Islam, (g) diharapkan dengan konsep 

ini pendidikan Islam mampu mengejar ketertinggalan serta mampu melaju tanpa 

terbebani  oleh tantangan zaman dan penyakit dunia, dan (h) mampu berdiri 
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sendiri tanpa terpengarûh oleh ekstrim kanan-kiri. Artinya bagian ini/bagian 

pentingnya mengkonstruksi konsep manusia rabbâniy ini adalah untuk menjawab 

semua yang dipaparkan pada bab ini.  

Dengan demikian pula konsep manusia rabbâniy yang penulis konstruksi 

ini berbeda jauh dengan tulisan rabbâniy yang sebelumnya yang mana bukan 

sebagai fikrah atau corak saja tetapi jauh dari itu ia sebagai perspektif dan sebagai 

materi ajar; sebagai teori sekaligus sebagai prakteks kehidupan ; sebagai filosofi 

dan sebagai indikator ; sebagai dasar, proses juga sebagai tujuan pendidikan. 

4. Sebagai Istilah Yang Memiliki Keunggulan Dari Segi Adanya Instruksi Ilahi-

Rasuli, Historis dan Corak Pergerakan Pendidikan Islam 

 

Berikut ini penulis kemukakan beberapa alasan pemilihan kata rabbâniy 

sebagai paradigma pendidikan Islam kedepan ini dengan beberapa alasan : 

a. Ada perintah dari Allâh Swt agar menjadi manusia rabbâniy “......Jadilah 

Kamu menjadi hamba-hamba yang rabbâniy karena kamu senantiasa 

mengajarkannya (kitab) dan terus - menerus mempelajarinya (QS. Ali 

„Imran [3]: 79)”.  

b. Kata rabbâniy inilah yang dipakai oleh Allâh Swt untuk menyebut sifat 

pendidikan al-Qurân sebagaimana terdapat pada (QS. Ali „Imran {3}: 79) 

di atas.  

c. Ada perintah dari Rasûlullâh Saw agar menjadi hamba-hamba yang 

rabbâniy, sebagaimana terbaca dalam sabda beliau Saw :  َوَلَكِنْ كُونوُا ربََّانيِّْين {
لرسوؿ للناسِ: كونوا ربََّانيين. بِمَا كُنْتُمْ تػُعَلّْمُوفَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوفَ { أي: ولكن يقوؿ ا

 قاؿ ابن عباس وأبو رَزيِن وغير واحد، أي: حكماء علماء حلماء.
“Jadilah kamu hamba-hamba rabbâniy yang bijaksana, memahami agama 

secara mendalam/berpengetahuan luas dan penyantun”
65

. 
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d. Kata rabbâniy adalah sebutan terhadap sifat kependidikan Rasûlullâh 

Saw., kepada shahabat-shahabatnya, bahkan bukan itu saja, gelar bagi 

shahabat-shahabat yang di-didik oleh Rasul Saw pun disebut sebagai 

“generasi rabbâniy”. Ibnu masud pernah berkata
66

 : حدثتٍ لزمد بن سعد قال حدثتٍ  
قاؿ حدثني أبي عن أبيو عن ابن عباس قولو : } ولكن كونوا ربانيين { يقوؿ : كونوا حكماء  أبي قال حدثتٍ عمي

 فقهاء

e. Kata rabbâniy dapat mencakup semua istilah yang baik, seperti; dzikir, 

tawakkal, ikhlâsh, siddiq, mahir, syumul/kamil, kaffah, karim, ibadah, 

ahsan, sabar, itqan, amal shaleh, jihad, taqwa, tawadhuk, a‟la, ridha dan 

terminologi baik lainnya. Karenanya wajar Allâh Swt perintahkan umat 

manusia untuk menjadi pribadi rabbâniy tersebut.  

f. Kata rabbâniy dapat diterima oleh semua wasilah/organisasi 

dakwah/gerakan/pendidikan untuk menyebutkan kesesuaian gerakan 

mereka dengan al-Qurân dan Sunnah.  

g. Kata rabbâniy adalah kebanggaan umat Islam dan mampu mengakomodir 

semua golongan serta terasa lebih dapat dibumikan.  

h. Kata rabbâniy, berkaitan langsung dengan kosa kata pendidikan dalam 

bahasa Arab; yakni sama-sama berasal dari kata rabb yang kemudian 

berubah menjadi tarbiyah yang bermakna pendidikan. 

5. Sebagai Istilah Yang Memiliki Keunggulan Dibandingkan Istilah baik Lainnya 
 

 

Apabila dibandingkan dengan istilah lain misalnya; insan kaffah, insân 

kâmil, insân ma‟rifah, sa‟adah quswah, insân ulul al-bâb, takwa dan lainnya. 

Delapan kekhasan istilah rabbâniy di atas dapat digunakan sebagai alat 

timbangannya.  

a. Istilah – istilah tersebut tidak semua ada perintahnya dalam Qurân kecuali 

kâffah dan takwa bahkan ada istilah yang tidak ada disebut dalam Qurân 

seperti sa‟adah quswah.  
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b. Istilah – istilah tersebut tidak berkaitan langsung dengan sifat kependidikan 

dalam Qurân.  

c. Istilah – istilah tersebut tidak semua dilandasi perintah dalam Qurân dan 

Hadits.  

d. Istilah – istilah tersebut tidak disebut sebagai sifat kependidikan Rasûlullâh 

Saw., dan istilah rabbâniy dapat mencakup semua sifat kependidikan 

Rasûlullâh Saw dan semua hakikat istilah – istilah baik lainnya.  

e. Bisa saja istilah – istilah baik lainnya itu mencakup semua yang baik seperti 

kata rabbâniy, tetapi para pengusung dakwah lebih menerima istilah 

rabbâniy sebagai kata yang dipilih untuk menyatakan kesesuaian gerakan 

mereka dengan Qurân dan sunnah. Berbeda dengan istilah ulul al-bâb bisa 

saja dari sisi nilai lain.  

f. Istilah – istilah tersebut belum bisa mengakomodir semua golongan umat 

islam; dan  

g. Istilah – istilah selain rabbâniy tidak berkaitan langsung dengan kosa kata 

pendidikan dalam bahasa Arab.  

Jadi istilah rabbâniy ini terasa lebih lengkap, utuh, unggul dan bersangkut-

paut langsung dengan pendidikan Islam itu sendiri. Komitmen kita sebagai hamba 

rabbâniy dengan kata rabb terlihat dalam firman Allâh Swt ; 

 قُلْ إِنَّ صَلََتِ وَنُسُكِي وَلَزْيَايَ وَلَشاَتِ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِتَُ 
مُسْلِمِتَُ لََ شَريِكَ لوَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوَّلُ الْ    
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”Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya 

untuk Allâh, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan dengan 

yang demikian itu lah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang yang 

berserah diri”.
67

 

Ini adalah ikrar untuk hidup rabbâniy, artinya janji seluruh yang dikandung 

oleh tubuh, seluruh yang tersemat dalam hati dan seluruh yang teraktualisasikan 

oleh diri kita. Demikian juga dengan ilmu dimana seluruhnya diikat oleh akal, 

mesti diarahkan untuk semakin membenarkan, menyakini dan taat kepada Yang 

Maha Berilmu itu sendiri. “Tidak benar jika ketika berbicara ritual kembali pada 

aturan syar‟i, sedangkan pada sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, alam, 

social dan aturan syara‟ ditinggalkan”.
68

 

Demikian mantap komitmen yang harus dimiliki, sudah seharusnya 

lembaga pendidikan berfungsi sebagai sarana dakwah demi mengantarkan peserta 
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 Mestinya pendidikan mengantarkan manusia sadar bahwa ilmu yang ada padanya adalah 

datang Dari Allâh. Para pengagum filsafat, berkata; “sungguh filsafat adalah induk ilmu”. Padahal 

bukan filsafat induk ilmu. Akan tetapi ilmu itu sebenarnya sudah ada. Sedangkan berfikir-filsafat 

hanya cara-nalar mengungkapkan mengenaai ilmu yang telah ada itu; tentang apa yang dipikirkan itu 
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Allâh yang menciptakannya. Kalau ia dicabut maka berfilasafat, berpikir mengungkapkan ilmu tidak 
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Allâh. Mestinya mental dan ungkapan yang telah diberi-Nya sedikit ilmu mengatakan “Subhânaka la 

„ilmalana illâ mâ „Alalamtanâ innaka anta al-„Âlim al-Hakîm.” (QS. Al-Baqarah [2]: 32). “Dan 

dengan ilmunya membawa manusia untuk takut kepada Allâh Swt, menjadi manusia yang mengakui 

tentang siapa yang memberinya ilmu, seperti Malaikat yang diceritakan dalam ayat tersebut. Bukankah 

segalanya telah diterangkan dalam al-Qur‟an merupakan petunjuk terhadap sekalian manusia.  

Demikianlah mestinya orang yang diberi ilmu. Ia menyaDari kalau apa yangia tahu, apa yang telah ada 

di langit dan di bumi, sosial atau alam, exsacta atau non exsacta, teksstual ataupun non konstekstual, 

dan sebagainya, Allâhlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk berpikir serta menunjukinya untuk 

samapai kepada ilmu yang ia temukan itu (QS. Al-Baqarah [2]: 31). Seperti Nabi Adam yang diajarkan 

Allâh tentang ilmu apa saja. Kemudian Nabi Adam kembali menggunakan akalnya untuk berpikir 

tentang apa yang telah diadakan oleh Rabb-nya. 
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belajar untuk takut kepada Allâh Swt. Sebagian yang tampak, masih ada alumnus 

perguruan tinggi tak berbeda dari yang berpendidikan rendah; jauh dari nilai - nilai 

ilmu, malah terseret ke dalam korupsi, rakus kekuasaan dan semena - mena.  

Semestinya, buah keimanan yang tumbuh dari ilmu pengetahuan adalah 

ketakwaan. Allâh Swt berfirman :  ٌ(28)إِنَّمَا يَخْشَى اللَّوَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِفَّ اللَّوَ عَزيِزٌ غَفُور  ”orang-

orang yang bertakwa kepada Allâh Swt diantara hamba-Nya, hanyalah orang-

orang yang berilmu (ulama)….”.
69

 Ketakwaan yang dicapai oleh seorang ilmuwan 

akan menjadikan semua kegiatan ilmiahnya sebagai kegiatan pengabdian/ibadah 

kepada Allâh Swt dan akan mengantarkannya ke derajat lebih tinggi disisi-Nya. 

Allâh Swt berfirman :  ُ(88مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّوُ بِمَا تػَعْمَلُوفَ خَبِيرٌ )الَّذِينَ آَمَنُوا  يػَرْفَعِ اللَّو  

“Allâh Swt mengangkat derajat orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang berilmu beberapa derajat….”.
70

 Sehingga derajat orang-orang berilmu betul 

– betul ditinggikan posisinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi 

Muhammad Saw: ”Keutamaan ahli ilmu atau ahli ibadah sebagaimana 

keutamaanku atas kalian”.
71

 

Dan orang yang telah bertakwa pasti menjadi sosok berilmu yang tampil 

sebagai penolong agamanya, Islam. Abdullah bin Rawahah ra., dari ibn Ishaq, 
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 QS. Fathir [35]: 28. 
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 QS. Al-Mujâdalah [58]: 11), Baca, H. Munzir Hitami, Loc. Cit., hlm, 24. Derajat yang 

dimaksud disini lebih dekat pengertiannya kepada posisi teratas. 
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 Jelasnya, baca. Yusuf Qaradhawi, Nahwa Wahdatin Fikriah li al-„Amilinâ li al-
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dalam Najih Ibrahim, berkata: ”kita memerangi manusia bukan dengan senjata, 

kekuatan dan pasukan yang banyak, namun dengan agama, dimana Allâh Swt 

akan memuliakan kita dengannya”.
72

 Allâh Swt pun berfirman :  َّوَليَػَنْصُرَفَّ اللَّوُ مَنْ يػَنْصُرُهُ إِف

(40)اللَّوَ لقََوِيّّ عَزيِزٌ   ”Sesunguhnya Allâh pasti menolong orang yang telah menolong 

agama-Nya”.
73

  

Najih Ibrâhim mengulas pendapat Abdullah bin Rawahah di atas dengan 

berujar: ”Barang siapa yang tidak menolong Tuhan-Nya, Allâh Swt tidak akan 

menolongnya. Dan siapa yang tidak taat kepadaNya, dia membiarkannya bersama 

musuh-musuhnya”. Mengenai ini, Umar Bin Khattab, pernah pula berkata: ”Jika 

kita tidak mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, mereka akan menakhukkan 

kita dengan kekuatan mereka.”
74

 

Dengan beberapa uraian latar belakang di atas ; (1) tentang berbagai 

perspektif yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam, (2) tentang 

problematika Pendidikan Islam, dan (3) tentang pentingnya konstruksi konsep 

manusia rabbâniy, akhirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna 

mengkaji secara mendalam mengenai (1) konsep manusia rabbâniy sebagai tujuan 

pendidikan Islam, lalu yang ke (2) dilanjutkan dengan kajian pendidikan Islam 

tentang bagaimana mewujudkan manusia rabbâniy dari berbagai aspeknya; mulai 
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dari pengertiannya, menentukan nilai – nilai rabbâniy/parameter – parameter 

manusia rabbâniy, filosofi rabbâniy, ontologi rabbâniy, epistemoogi rabbâniy dan 

aksiologi rabbâniy dan model pendidikan rabbâniy sebagai jalan mewujudkan 

manusia rabbâniy. Oleh sebab itu, maka penelitian dan penulisan ini penulis beri 

judul “KONSTRUKSI MANUSIA RABBÂNIY MELALUI PENDIDIKAN 

ISLAM”. 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi menyangkut penelitian 

ini antara lain ; 

a. Apakah konsep pendidikan dari pemikiran tokoh – tokoh pendidikan 

Islam yang ada telah mampu menyelesaikan permasalahan – 

permasalahan pendidikan Islam saat ini? 

b. Apakah konsep rabbâniy memiliki kesamaan makna dengan konsepsi 

yang sudah ada? 

c. Apakah konsep rabbâniy ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga 

melebihi nilai lain dalam perspektif pendidikan Islam? 

d. Apakah lembaga – lembaga pendidikan Islam yang sudah ada telah 

sejalan dengan konsep rabbâniy secara keseluruhan?  

e. Sejauhmanakah konsep rabbâniy ini dapat diterapkan dalam pendidikan 

Islam? 

f. Bagaimankah implementasi konsep/nilai – nilai rabbâniy dalam 

pendidikan Islam? 

g. Apakah dengan pemikiran konsep/nilai – nilai rabbâniy ini lebih mampu 

menjawab persolan dan tantang pendidikan Islam yang ada? 

h. Bagaimanakah membangun ontology, epistemologi dan aksiologi ala 

rabbâniy? 

i. Bagaimanakah konstruksi makna manusia rabbâniy, pengertian 

pendidikan rabbâniy, corak pendidikan rabbâniy dan filosofi manusia 

rabbâniy ? 
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j. Bagaimanakah konstruksi ontologi rabbâniy, epistemologi rabbâniy, 

aksiologi rabbâniy dan prinsip – prinsip pendidikan islam yang rabbâniy 

dalam mewujudkan manusia rabbâniy 

k. Bagaimanakah relevansi nilai – nilai rabbâniy terhadap rekayasa 

pendidikan Islam terutama dalam hal Ontologi, Epistemologi Dan 

Aksiologi dalam Mewujudkan Manusia Rabbâniy? 

l. Bagaimanakah konstruksi nilai – nilai rabbâniy dalam perspektif 

pendidikan Islam ? 

m. Bagaimanakah konstruksi konsep manusia rabbâniy? 

n. Bagaimanakah konstruksi pendidikan Islam dalam mewujudkan manusia 

rabbâniy? 

 

2. Pembatasan Masalah 

Yang menjadi batasan dari penulisan ini adalah tentang (1) Bagaimana 

konstruksi manusia Rabbâniy, dan (2) Bagaimana konstruksi pendidikan Islam 

dalam mewujudkan manusia rabbâniy. 

3. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penulisan ini, yakni; ”Bagaimana konstruksi manusia 

rabbâniy melalui pendidikan Islam”. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

a. Untuk mengetahui dan mengkonstruksi  konsep manusia rabbâniy sebagai 

tujuan pendidikan Islam, dan ; 

b. Untuk mengetahui dan mengkonstruksi konsep pendidikan Islam dalam 

mewujudkan manusia rabbâniy tersebut.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap hasil temuan dari penelitian ini dapat : 

a. Berguna secara akademik dalam kaitannya dengan khazanah ilmu 

pengetahuan Islam. 

b. Berguna sebagai model/perspektif ideal dari pemikiran pendidikan Islam 

yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangun 

dalam pengembangan pendidikan Islam kedepan. 

c. Berguna sebagai masukan dan evaluasi bagi pelaksana-pelaksana 

pendidikan secara umum (yayasan, kepala sekolah, guru dan siswa), agar 

tercapainya misi pendidikan Islam sesungguhnya. 

 

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sejauh yang penulis ketahui, setelah melakukan riset pendahuluan tentang 

“Konstruksi Manusia Rabbâniy Melalui Pendidikan Islam yang meliputi makna 

manusia rabbâniy, nilai – nilai/ indikator manusia rabbâniy, pengertian pendidikan 

rabbâniy, tujuan pendidikan Islam yang rabbâniy, corak pendidikan rabbâniy, 

filosofi manusia rabbâniy, ontologi rabbâniy, epistemologi rabbâniy, aksiologi 

rabbâniy dan prinsip – prinsip pendidikan islam yang rabbâniy dalam mewujudkan 

manusia rabbâniy)”, belum ada, tetapi ditemukan data yang bersifat parsial dengan 

objek kajian yang berbeda – beda. Data – data tersebut antara lain; 

Muhammad Daming K, menulis dengan judul Membentuk Generasi Rabbâniy. 

Judulnya sangat bagus tetapi isinya hanya berkisar tentang pengabdian, perjuangan 
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dan kepahlawanan nabi Ibrâhimdan nabi Yunus yang patut dicontoh oleh genarasi 

sekarang
75

. Dengan begitu tulisan tersebut tidak membahas konsep rabbâniy dalam 

konteks pendidikan Islam yang tersistematis. 

Tulisan penulis sendiri Isran Bidin tentang Konsep Dasar Manusia Rabbâniy 

berisi tentang parameter – parameter manusia rabbâniy. Adapun tulisan yang sedang 

diajukan ini merupakan lanjutan untuk mewujudkan manusia rabbâniy sekaligus 

sebagai penyempurnaan tulisan terdahulu
76

. 

Tulisan Abu Abdussalam tentang konsep pendidikan Rabbâniyah yang 

berisikan beberapa karekteristik pribadi rabbâniy
77

. Tulisan tersebut menampilkan 

beberapa sifat dan amalan sesorang yang mengantarkan kepada pribadi rabbâniy. Itu 

artinya bukan dalam konteks pendidikan rabbâniy.  

Dalam bentuk buku saku Ahmad Satori Ismâil, menulis Menabur Benih 

Menggapai Generasi rabbâniy yang hanya berisikan tentang pendidikan keluarga, 

hak – hak anak dalam Islam, pendidikan dan pengembangan kreatifitas dalam 

pendidikan Islam
78

. Tulisan tersebut tidak didasarkan asas filosofis, ontologis dan 

juga tidak ada bangunan epistemologis serta tidak ada pembahasan aksiologis. 
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Volume 9 Nomor, hlm, 157 – 161.  
76

 Isran Bidin, I. (2017). Konsep Dasar Manusia Rabbaniy. Al-Fikra : Jurnal Ilmiah 

Keislaman, 5(2), 196. https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3774. 
77

 Abu Abdussalam, Konsep Pendidikan Rabbâniyah (JURNAL) Majlis Penulis, Majlis 

Ukhuah, Penulis Bersyari‟ah (2012), lihat di “http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/konsep-

pendidikan-rabbaniyah.html”. 
78

 Ahmad Satori Ismâil, Menabur Benih Menggapai Generasi rabbaniy (Jakarta: Pustaka 

Tarbiatuna, 2003), hal, 1-136. 
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Dalam bentuk ulasan saja tentang defenisi manusia rabbâniy ada di berbagai 

tulisan seperti M. Ishom El-Saha, M. Ag dan Saiful Hadi, S. Ag., yang menulis buku 

dengan judul Sketsa al-Qurân: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam al-Qurân
79

. 

Begitu pula dengan Yusuf Qardhowi dalam buku Nahwa Wahdatin Fikriyah lil 

„Amilina lil Islam
80

.  

Sarbini, M., & Wahidin, U. (2020). Pendidikan Rabbâniy  Untuk Penguatan 

Karakter Remaja. Edukasi Islami menuliskan bahwa lembaga yang berperan dalam 

pendidikan rabbâniy  untuk penguatan karakter remaja adalah orang tua di keluarga, 

guru di sekolah dan lingkungan masyarakat
81

.  

Tulisan tentang rabbâniy yang sangat bagus dari N. Anam dan Fikroni, mereka 

berdua menulis konsep dasar, rancangan dan implikasi pembelajaran rabbâniy dan 

berkesimpulan
82

: 

1. Rabbâniy  education empties and ends at the peak of a life mission, which is 

divinity or monotheism; and  

2. Rabbâniy  education that had been through by the prophet muhammad is a 

reflection of the ideality of an islamic education process. 
 

Namun tulisan ini juga tidak menggambarkan konsep rabbâniy secara 

sistematis dan juga tidak menjelaskan strategi yang menyeluruh dalam mewujudkan 

                                                 
79

 M. Ishom El-Saha, M. Ag dan Saiful Hadi, S. Ag., Sketsa al-Qurân: Tempat, Tokoh, Nama 

dan Istilah dalam al-Qurân (T. tb: Lista Fariska Putra, 2005), Cet. Ke-1., hlm, 605. 
80

 Yusuf Qardhowi, Nahwa Wahdatin Fikriyah lil „Amilina lil Islâm; terj; Asrorun Ni‟am 

Sholeh (Jakarta: Penebar Salam, 2001), Vol. I., Cet Ke-1, hal, 137. 

 
81

 Sarbini, M., & Wahidin, U. (2020). Pendidikan Rabbani Untuk Penguatan Karakter 

Remaja. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 9 (01), 149–160. ”Retrieved from 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/707”. Diambil hari Ahad, 8 Februari 

2021, Pukul 08.20 Wib. 
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 Anam, N., & Fikroni, Moh. R. (2020). Rabbani Education: Basic Concepts, Design and 

Implications of Rabbani Education Learning. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 31(1), 67–82. 

https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.975. Diambil hari Ahad, 8 Februari 2021, Pukul 08.40 Wib. 
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manusia rabbâniy tersebut. Tulisan tersebut berisikan proses pendidikan Rasûlullâh 

Saw sebagai Nabi dalam membina generasi emas di masanya. 

Dari Farihin menulis tentang hermeneutika Rabbâniy  ala Hadits Qudsi
83

. Dan 

masih banyak lagi tulisan – tulisan dalam bentuk komentar dari berbagai buku yang 

tidak secara khusus membahas terminologi rabbâniy, melainkan sebagai bagian kecil 

saja. 

Selanjutnya dijumpai pula tentang rabbâniy ini lebih lughawi dan ma‟nawiy di 

dalam kitab – kitab tafsir ketika para mufassir menafsirkan ayat – ayat yang 

mengandung terminologi rabbâniy (QS. Ali „Imran [3] : 79, Qs. Al Mâidah [5] : 44 

dan 63) seperti dalam karya ; Abu Ja‟far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam 

Tafsir Ath-Thabari : Jâmi‟ Al-Bayân „An at-Takwil al-Qurân
84

, Abdillah Muhammad 

Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Al-Qurthubiy, Abi, Al-Jami‟ Li Ahkâm Al-Qurân Wal-

Mubayyin Lamâ Tadhammanahu Min As-Sunnati Wa Ayil Furqân
85

. Tulisan Al-

Ilmâm Al-Jâlil Al-Hâfizh „Imâd Ad-Dȋn Abi Fida‟ Ismâil Ibn Katsir Ad-Damasiqiy 

dalam Tafsir al-Qurân al-„Azhȋm
86

. Tulisan Imam Muhammad bin Ali bin 

Muhammad Asy-Syaukani, dalam Fathul Qôdir al-Jâmi‟ Baina Fannair Riwayah 

                                                 
 

83
 Farihin, H. (2018). Hermeneutika Rabbaniy ala Hadis Qudsi Riwayat Huzaifah Bin Al-

Yamani. Riwâyah: Jurnal Studi Hadis, 2(2), 169. https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3131. Diambil 

hari Ahad, 8 Februari 2021, Pukul 13.30 Wib. 
84

 Abu Ja‟far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath – Thabari: Jâmi‟ Al-Bayân „An at-

Takwil al-Qurân (Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, T. th), Juz 4, hlm 638, Juz, 6, hlm, 242 dan Juz 

10 hlm, 448-450 dan 540. 
85

 „Abdillâh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Al-Qurthubiy, Abi, Al-Jâmi‟ Li Ahkâm Al-

Qurân Wal-Mubayyin Lamâ Tadhammanahû Min As-Sunnati Wa Ayil Furqân (T. tp, T. tt, T. th), Juz 

4, hlm 638, Juz,6, hlm,242 dan Juz 10 hlm, 448-450. 
86

 Al-Ilmâm Al-Jâlil Al-Hâfizh „Imâd Ad-Din Abi Fida‟ Ismâil Ibn Katsir Ad-Damasiqiy, 

Tafsir al-Qurân al-„Azhîm (T.tp : Maktabah Aulâd, T. th ), Juz, 2, hlm, 66 dan Juz 3, hlm, 142 - 144 . 

https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3131
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Wad-Dirôyah Min Ilmit Tafsir
87

 dan kitab – kitab tafsir lainnya termasuk tulisan 

Quraish Shihab dalam tafsir Mishbahnya
88

.  

Dari ulasan dalam kitab – kitab tafsir tersebut tergambar betapa kehidupan 

rabbâniy itu wujud seiring dengan proses dakwah Nabi Muhammad Saw lalu 

berlanjut kegenerasi selanjutnya sampai menjadi kajian akademik hari ini benar – 

benar ada dan nyata. 

Namun konstruksi konsep manusia rabbâniy melalui pendidikan Islamnya 

yang belum ada. Penulis akan menjadikan tulisan – tulisan tersebut sebagai informasi 

yang berharga dalam penulisan ini yang akan ditampilkan pada bab IV tulisan ini 

sebagai bahan pangantar dalam mengkonstruksi konsep manusia rabbâniy 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memenuhi syarat ilmiah dalam penyusunan penulisan penelitian ini, 

disajikanlah dalam lima bab bahasan, yakni:  

Bab Pertama, Berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah penelitian terdahulu dan 

sitematika Penulisan ini. 

                                                 
87

 Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Fathul Qâdir al-Jâmi‟ Baina 

Fannâir Riwâyah Wad-Dirâyah Min Ilmit Tafsir, (Beirut, Lebanon : Dârul Ma‟rifah, 2007), Cet. Ke – 

4, Juz 1, hlm, 487. 
88

 M. Quraish Shihâb, Tafsir Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurân (Jakarta : 

Lentera Hati, 2000), Vol. 2., Cet Ke-I., hlm, 125-126 dan 144. 
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Bab Kedua, Konsep/teori mengenai perbincangan manusia di dalam al-Qurân, 

konsep/teori tentang manusia dalam perspektif pendidikan barat dan 

Konsep/teori tentang tujuan pendidikan Islam. 

Bab Ketiga, Menyajikan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, 

sumber referensi dan teknik analisis penelitian.  

Bab Ke-Empat, Menampilkan konstruksi konsep teori tentang manusia 

rabbâniy dan konstruksi pendidikan Islam dalam mewujudkan manusia 

rabbâniy berdasarkan nilai – nilai rabbâniy sebagai tujuan pendidikan 

Islam itu sendiri. 

Bab Ke-Lima, adalah bagian akhir, yakni ulasan penutup yang memuat; 

kesimpulan dan saran–saran penulis. 
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BAB II 

KONSEP TEORI TENTANG  

MANUSIA DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

 

A. Konsep/Teori Tentang Perbincangan Manusia Dalam Al-Qurân  

1. Tentang Keberadaan Manusia 

Sesungguhnya manusia itu diciptakan bukan karena sebuah proses 

kebetulan, melainkan ia ada karena peristiwa kesengajaan.  َنْسَاف (3)خَلَقَ الِْْ  “Dia telah 

menciptakan manusia,”
89

 Ia tidaklah seperti yang disangkakan oleh Darwin 

sebagai makhluk yang hadir melalui tahapan evolusi, dari makhluk amuba 

sederhana sampai pada bentuk komplek yang dikenal sebagai manusia modern 

saat ini.
90

 

Adanya manusia tersebut, hadir sebagai makhluk yang sempurna dengan 

sebaik-baik bentuk.  ٍنْسَافَ فِي أَحْسَنِ تػَقْوِيم (4)لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ  ”Sesungguhnya Kami menciptakan 

manusia dengan sebaik-baik bentuk”.
91

 Manusia diciptakan dengan asal usul 

yang jelas (memiliki bahan dasar) dan dengan cara pengembang – biakan yang 

jelas pula, serta diberi bentuk dan sifat yang sesuai, sebagaimana firman-Nya :  َىُو

24وَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ )اللَّوُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّْرُ لَوُ الَْْسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبّْحُ لَوُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَىُ   Dialah Allâh 

                                                 
89

 QS. Ar-Rahmân [55]: 3. 
90

 (QS. At-Tȋn [95]: 4. Baca juga dalam, Oktaviani, R. (2020). Penciptaan Manusia Dalam 

Perspektif Al-Qur‟an Dan Sains. Jurnal Islam Dan Sains, 2(01), 1–12.Lihat pula dalam, Ristasa, R. 

(2013). Sejarah Perkembangan Teori Evolusi Makhluk Hidup. Evolusi Dan Sistematika Makhluk 

Hidup, 1–77. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/4251/1/PEBI4204-M1.pdf. Taufik, L. M. 

(2019). Teori Evolusi Dârwin: Dulu, Kini, Dan Nanti. Jurnal Filsafat Indonesia, 2(3), 98. 

https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22150. Diambil hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, pukul 09.45. 
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 QS. At - Tȋn [95]: 4. 
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Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai 

Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
92

  
Dengan demikian, bila kita telaah lebih mendalam, manusia memang 

layak dan pantas disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Ia – pun 

dianugerahi alam sebagai tempat tinggalnya sementara, sebagaiman dijelaskan 

dalam Qurân :  ْقَرّّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  وَقػُلْنَا اىْبِطُوا بػَعْضُكُم عْضٍ عَدُوّّ وَلَكُمْ فِي الَْْرْضِ مُسْتػَ (36)لِبػَ  ”Turunlah kamu! 

sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat 

kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”
93

. 

Dengan potensi yang ada padanya, ia bisa mengembangkan dirinya dan 

lingkungannya
94

.  

2. Term-Term Al-Qurân Tentang Manusia 

Ada beberapa term yang pakai Al-Qurân untuk menyebutkan istilah 

manusia. Kata-kata tersebut antara lain, kata Basyar, Insân dan Banȋ Adam atau 

kata Zuriyat Adam,
95

 di samping itu, ada juga kata al-Nâs. Rizal, S., menuliskan ; 

”Allâh SWT. call Human Beings in the Qur'an there are several 

terminologies such as basyar, insan, unas, insiy, 'imru, rajul or which contain 

the meaning of women such as imra'ah, nisa' or niswah or in personality 

traits, such as al-atqa, al-abrar, or ulul albab, also as part of social groups 

                                                 
92

 QS. Al-Hasyr [59]: 24. 
93

 QS. Al-Baqarah [2]: 36. 
94

 QS. Al-Baqarah [2]: 36. 
95

 M. Quraish Shihâb, Wawasan al-Qurân: Tafsir Maudhu‟i, Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung : Mizan, 1997), hlm, 278. Lihat juda dalam tulisan Hariyanto, I. (2015). Pandangan Al-

Qur‟an Tentang Manusia. Komunike, 7 (2), 38–51. ”Retrieved from 

http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/476”. Diambil hari Selasa tanggal 2 

Februari 2021, pukul 09.50. 
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such as al-asyqa, dzul-qurba, al-dhu'afa who all contain instructions as 

human beings in their essence and humans in concrete forms. Humans are 

the most perfect creatures that Allâh SWT has ever created. The purpose of 

creating humans is only to worship Allâh SWT, and to become a caliph on 

earth”
96

. 
 

Pertama, kata basyar yang terambil dari akar kata yang pada mulanya 

mengandung makna ”penampakan sesuatu dengan baik dan indah”.
97

 Memang 

pada hakekatnya manusia itu tampak sebagai makhluk yang baik dan indah. 

Dikatakan baik, bila ia berbuat baik, kemudian tampak jelas baiknya. Dikatakan 

indah, karena memang fostur tubuhnya memiliki keindahan tertentu dari makhluk 

lainnya. Dari sinilah lahir kata basyarah yang mengandung arti kulit dan kulitnya 

manusia itu tampak jelas berbeda dari kulit binatang serta pepohonan. Mungkin ia 

juga dikatakan baik, karena unsur pembentuknya berbeda dari makhluk lainnya. 

Untuk menampakkan sesuatupun Tuhan memakai kata basyar. Misalnya ketika 

nabi Muhammad diperintahkan untuk menampakkan diri/tampil dihadapan 

manusia sebagaimana yang difirmankan-Nya M : 

 قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثػْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَوٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَافَ يػَرْجُوا لِقَاءَ ربَّْوِ 
عْمَلْ عَمَلًَ صَالِحًا وَ  (880لََّ يُشْرِؾْ بِعِبَادَةِ ربَّْوِ أَحَدًا )فػَلْيػَ  

                                                 
 

96
 Rizal, S. (2018). Melacak Terminologi Manusia Dalam AlQurân. Jurnal At-Tibyân: Jurnal 

Ilmu AlQurân Dan Tafsir, 2(2), 221. “https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i2.391”. Diambil hari Sabtu 

tanggal 8 Februari 2021, pukul 17.47 Wib. 
97

 Kata basyâr terulang dalam al-Qurân sejumlah 36 kali yang tersebar dalam 26 surat. Ia juga 

berarti kulit kepala, wajah atau tumbuh, yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Secara biologis 

manusia didominasi oleh kulitnya Daripada bulu atau rambutnya. Lihat, Samsul Nizar, Filsafat 

Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hlm, 2. Basyâr juga bermakna mulamasah yang 

artinya persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, lihat, Ibn Manzur, Lisân al-„Araby, Juz VII 

(Mesir: Dâr al-Mishriyah, 1992), hlm, 306. disamping itu juga berarti mengupas. Lihat. A. W. 

Munawwir, Kamus Munawwir: Arab-Indonesia; Cet. Ke-XIV; (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 

hlm, 85.  
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”Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 

yang Esa. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka 

hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.
98

  
 

Manusia diciptakan sebagai salah satu penampakan dari tanda-tanda 

kekuasaan Tuhan. ”Dan di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang 

berkembang biak”.
99

 dan sebagainya. 

Tahir Alibe, M., & Muiz Amir, A. menrangkan dalam jurnal The 

Infallibility Of The Prophet Muhammad Pbuh. As A Human Being(A Study of His 

Ijtihad) : 

“The term “basyar” is always attached to the Prophet as the recipient of 

revelation, so it shows that Muhammad was an infallible human being. If the 

Prophet makes a mistake, he will always get a reprimand from Allâh. This 

privilege is indeed not owned by other humans. This research ultimately 

refutes the argument that the Prophet‟s mistake in carrying out “ijtihad” 

shows his ineptitude as an ordinary person”
100

. 
 

Kedua, kata insân, ia terambil dari kata uns yang berati sesuatu yang 

tampak jelas atau sesuatu yang berlawanan dengan yang tidak jelas.
101

 Pengertian 
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 QS. Al-Kahf [18]: 110. 
99

 QS. Ar-Rûm [30]: 20. 
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 Tahir Alibe, M., & Muiz Amir, A. (2019). The Infallibility Of The Prophet Muhammad 

Pbuh. As A Human Being(A Study of His Ijtihad). Jurnal Adabiyah, 19 (2), 137–156. 

https://doi.org/10.24252/jad.v17i119i2a3. Diambil hari Sabtu tanggal 8 Februari 2021, pukul 17.35 

Wib. 
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 Abu Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu‟jam Muqâyis al-Lughah, II; (Kairo: 

Musthofa al-Babi al-Hâlabi wa Auladuh, 1972); p. 145 Baca juga Hasan Langgulung, Manusia dan 

Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan; terj; Cet; III; (Jakarta: Mutiara Sumber Jakarta, 

1995), hlm, 74-81.     
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lain yang populer adalah jinak, harmonis, lemah, lembut dan tampak.
102

 Menurut 

Quraish Shihâb, bila tinjau dari sudut pandang al-Qurân, istilah ini lebih tepat bila 

dibandingkan dengan akar kata nasiya yang berarti lupa atau kata nasa-yanusu 

yang bermakna berguncang.
103

 Kata insân ini terulang dalam al-Qurân sebanyak 

73 kali
104

 dalam berbagai topik. Misalnya mengenai penciptaannya (QS. Ar-

Rahman [55]: 3,  At-Tin, 95 [4]: Al-Hijr [15]: 26, dan sebagainya). Pengabdian 

(QS. Adz-Dzariyat [51]: 56), Al-Baqarah [2]: 21 dan sebagainya). Tentang 

amanat (QS. Al-Ahzab [33]: 72), dan seterusnya.  

Demikianlah kata Insân ini, yang digunakan dalam banyak hal. 

Adakalanya digunakan untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk. 

Sebab, menurut hemat penulis dalam kata insân, terkandung makna bahwa pada 

diri manusia itu memiliki asfek yang tampak atau yang bisa dilihat dan asfek yang 

tidak tampak atau asfek yang tidak tampak dilihat. Hal ini bisa pahami 

penggunaannya ketika menyebutkan ”Tidak akan Aku jadikan Jin dan Manusia 

kecuali untuk mengabdi kepada-Ku”.
105

, Artinya ketika menyebutkan tujuan 
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 Muhammad Fuad „Abdul Bâqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Kârim 

(Qahirah: Dâr al-hadits, 1988), hlm, 119.  
103

 M. Quraish Shihâb, Op. Cit., hlm, 280. Kata insan mencakup makna lahir dan bathin. Fisik 

dan karakter. Sementara kata basyar lebih dominan pada aspek lahiriah. Lihat dalam Elshahat, I., 

Ramchahi, A. A., & Yusoff, M. Y. Z. M. (2019). Theistic evolutionists‟ view of the words Bashar and 

Insān in the Qur‟an: A critical analysis. Afkar, 21(2 Special Issue), 103–140. 
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Perspektif Al-Qur‟an (Studi Terminologi Al-Basyar, Al-Insân Dan Al-Nâs). RUSYDIAH: Jurnal 

Pemikiran Islam, 1(1), 44–60. “https://doi.org/10.35961/rsd.v1i1.126”. Diambil hari Sabtu tanggal 8 

Februari 2021, pukul 17.25 Wib. 
104

 Muhammad Fuad „Abdul Bâqi, Op. Cit., hlm, 153.  
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 QS. Adz-Dzariyat [51]: 56. 
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manusia mengabdi kepada Tuhan, disejalankan dengan tujuan penciptaan jin, 

yang juga tidak tampak atau tidak bisa dilihat. 

Ketiga, kata Banȋ Ādam, juga mengandung makna manusia. Kata ini 

digunakan untuk menyebutkan keturunan adam, apakah kafir maupun mukmin 

semenjak anak pertama Nabi Adam hingga hari kiamat. Adapun kata Zuriyat 

Adam, mengandung makna ahl al-Adam yang berarti keluarga Adam. Secara 

maknawi, kata ini juga berarti anak dan keluarga Adam. Tetapi kata tersebut 

digunakan dalam al-Qurân, lebih tertuju kepada keluarga yang memiliki 

hubungan darah.  

Keempat, kata al-Nâs  yang menunjukkan jenis bagi keturunan Banȋ Ādam 

di atas atau juga merujuk kepada seluruh makhluk secara muthlak.
106

 Kata ini 

tersebar kedalam 53 surat dan terulang sejumlah 240 kali.
107

 Ini dimaksudkan 

juga untuk menyebutkan ”eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara 

keseluruhan, tanpa melihat keimanan dan kekafirannya”.
108

 Menurut Samsul 

Nizar, kata al-Nâs ini lebih umum maknanya dari pada kata al-Insân yang berasal 

dari akar kata Uns. 

Sebenarnya masih banyak lagi kata yang menunjukkan manusia seperti 

Qoum, Umat, Qorn, Syu‟ba, Ahl dan sebagainya. Namun semua itu dimaksudkan 

untuk menyebutkan komunitas manusia (al-Nâs) sebagai makhluk yang hidup 
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berkelompok. Term-term kata tersebut terungkap dalam al-Qurân sesuai dengan 

pokok masalahnya yang lebih rinci.
109

 

Dari beberapa penjelasan mengenai terminologi kata-kata manusia di atas, 

penulis berkeyakinan: (1) Kata yang paling umum untuk menyebutkan manusia 

adalah kata al-Nâs dan (2) Ada penyebutan kata untuk kolektif ada yang 

digunakan untuk menyebutkan istilah individual, ada yang digunakan untuk 

menyebutkan komunitas. 

Sebelum ditutup bagian ini penulis mengutip pendapat Zaghlul an Najar 

“there are more than 830 indications of „man‟ in the Qurân in different forms 

which are as follows
110

:  

a. Insân -  إنسان Ninety-one verses indicated the word „insan إنسان, five times 

the plural „inas  إناس„and onetime inâsi  إناسي and other time insi إنسي, this 

word in its different derivations means: The Human being, covers man 

and woman, and used opposite to the jinn.  

b. Al-Nâs -  الناس Two hundred forty-one verses indicated the word „al-nas 

  .human beings„;الناس

c. Bashar -  بشر Thirty-seven verses indicated the word „bashar  بشر with its 

derivations.  

d. Adam -  آدم Twenty-five verses indicated the word „Adam  آدم and his sons 

„Banȋ Ādam آدم بني ;„the father of all human beings and his offspring.  

e. Rajul -  رجل Fifty-seven verses indicated the word „rajul  رجل, which 

means „man.‟ Mar‟a -    مرءEleven verses indicated the word „mar‟a  مرء 

and its derivations, which means the person.  

f. Imra‟ah -  امرأة Twenty-six verses indicated the word „imra‟ah  امرأة and its 

derivations; which denotes the indication to the women.  

g. Nisa‟ -  نساء Fifty-nine verses indicated the word „nisâ‟  نساء and its 

derivations; which denotes the indication to the women.  
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h. Nafs -  نفس Two hundred ninety-five verses indicated the soul of the 

human being by the word „nafs  نفس and its derivations”.  

 

3. Term-Term Al-Qurân Tentang Unsur-Unsur Diri Manusia 

  Sebelum membahas konsep dasar manusia rabbâniy; terlebih dahulu 

dibahas unsur-unsur yang meliputi diri manusia tersebut. Para pakar telah 

mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, namun eksistensinya tetap sama. 

Syed Muhammad Naquid al-Attas menyebutnya dengan has a dual nature, yang 

artinya jasâd dan rûh.
111

  Maka bangunan dasar manusia terdiri dari jasad dan rûh 

(mono-duality).
112

 Rumusan hasil konfrensi dalam Munzir, meneyebutkan 

manusia terdiri dari badan (body) dan rûh (seul). Munzir sendiri menyebut unsur 

bangunan manusia itu, terdiri dari unsur material yakni jasad dan unsur 

immaterial yang terdiri dari rûh, jiwa, „aql dan sebagainya. Ia menamakan konsep 

ini dengan mono-pluralis.
113

 Mengenai unsur immaterial ini, Quraish Shihâb 

mengemukakan lima hal, yakni:  fithrah,nafs, qalb, „aql dan rûh.
114

 

                                                 
111

 Syed Muhammad Naquid al-Attas,  Aims and Objectives of Islamic Education (Jeddah : 

Hodder and Stougton, King Abdul Aziz University, 1979), hlm, 23. Afrida, A. (2018). Hakikat 
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Dapat penulis klasifikasikan bahwa diri manusia terdiri dari unsur yang 

tampak (materi) yakni jasad dan yang tidak tampak (immaterial) yakni fithrah, 

nafs, qalb, rûh dan „aql, dimana masing-masing kata tersebut memiliki 

keutamaan-keutamaan yang berbeda. Untuk lebih memahami konsep dasar 

manusia itu, penulis memandang perlu menjelaskan unsur-unsur tersebut 

sebagaimana berikut ini; 

a. Unsur Material (Jasad) 

Jasad terambil dari kata ja-sa-da yang artinya tubuh, atau seluruh 

unsur biologis manusia. Seluruh unsur itu berfungsi aktif dan fasif dalam 

tubuh manusia. Aktif maksudnya, ia bekerja progresif, mengamati, 

mendengarkan, menghirup, menerima rangsangan dan menegcap rasa
115

. Dia 

adalah mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Alat ini sekaligus dianugerahi 

Tuhan, yang dapat digunakan sebagai instrumen oleh manusia sendiri untuk 

melihat, mengenal, memperhatikan, dan sebagainya, yang pada akhirnya 

adalah sebagai jembatan experimen untuk kepentinagan manusia itu juga.  

Adapun yang dikelompokkan ke dalam fungsi fasif adalah semua unsur tubuh 

manusia selain dari alat indera. Ia bergerak sesuai dengan respon yang didapat 

dari ransangan alat indera, sebagai hasil setelah berkomunikasi dengan unsur 

immateri manusia seperti Fithrah, Nafs, Qalb, Rûh dan „Aql. 

                                                                                                                                           
ruh dengan berbagai potensi kejiawaan, membawa amanat Tuhan dan memiliki keterbatasan yang 

karenanya memerlukan pendidikan. 
114

 Baca, M. Quraish Shihâb, Op. Cit., hlm, 283-295. 
115

 Muhajir. (2016). Jasmani Manusia Dalam Perspektif Islam. Jurnal Qathruna, 3(1), 1–19. 
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b. Unsur Immaterial, Yakni Fithrah,  Nafs, Qalb, Rûh Dan „Aql. 

Pertama, Fithrah. Secara bahasa fithrah terambil dari akar kata al-

Fathr yang bermakna belahan
116

, dan dari makna ini lahir makna-makna lain 

seperti penciptaan atau menjadikan
117

. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

kata fithrah berarti (1) kejadian sejak semula atau bawaan. (2) bagian dari 

khalq (penciptaan) Allâh.
118

 

 Born menuturkan: “The concept of "fitrah" is interpreted as the 

religion of Islam and the initial creation or the human potentiality of 

acception a religion and whether they can change or not. In this context, it 

has been established a connection between the "word of khalqullah" in the 

Surah of Rum and the same word in the Surah of Nisa”
119

. 

 Kata ini terulang dalam al-Qurân sejumlah 28 kali, 14 diantaranya 

berbicara tentang penciptaan langit dan bumi dan 14 lagi berbicara mengenai 

penciptaan manusia. Contohnya Muhammad bin Asyur memaknai fithrah 

sebagaimana yang termaktub dalam (QS. Ar-Rûm [30]: 30), adalah bentuk 

dan sistem yang diwujudkan Allâh Swt pada setiap makhluk. Fithrah yang 

berkenaan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allâh pada manusia 

sendiri yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya serta rûhnya. Lanjut 
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Quraish Shihâb, manusia berjalan dengan kakinya adalah fitrah jasadiyah-

nya, sementara menarik kesimpulan melalui premis-premis adalah fithrah 

aqliyah-nya. Senang menerima nikmat dan sedih bila ditimpa musibah adalah 

fithrah qalbiyah. Maka menurut penulis fithrah adalah fungsi atau kerja dasar 

dari setiap unsur-unsur kepribadian manusia atau potensi bawaan. Fungsi 

dan kerja dasar itu sesuai dengan hukum sunnatullah dan ia bergerak sesuai 

dengan stimulus ransangan yang diterimanya.  

Dalam arti yang lain fithrah bermakna suci atau bersih. Artinya fungsi 

dan kerja dasar manusia itu barasal dari bahan dasar yang cuci dan bersih. 

Maka untuk menjaga kemurniannya, diberilah agama yang juga bersih dan 

suci. Hal ini juga dilegitimasi oleh al-Qurân (QS. Ar-Rûm [30]: 30). Sesuai 

dengan ayat tersebut, ulama salaf mengartikan fithrah sebagai fithrat al Islâm: 

potensi ketundukan. Pembicaraan mengenai potensi ini, manusia yang pada 

awalnya diciptakan dari Ơ (tanah) ditiupkan rûh, maka menjadilah + (potensi 

positif). Potensi positif itu ada yang aktif dan ada yang fasif. Potensi aktif 

adalah potensi yang bisa berkembang. Sebagaimana disebutkan Ibn Yaqzan 

bahwa manusia bisa berkembang oleh susuan rusa. Sedangkan potensi pasif 

adalah potensi yang harus disadarkan melalui pendidikan. Sebab jika tidak 

dididik, potensi itu, tidak akan berfungsi, maka ia tertap dalam kebodohan.    

Astuti menegaskan “In the general concept of Islam, it is stated that 

primordial human nature (Fithrah in Arabic) is that human beings are born 

with an innate inclination of tawhid (Oneness). Existing creation and the 
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natural structurehas the fact that human beings are born with their natural 

belief of one God which is called tawhid religion. Islam, as a Fitrah religion, 

fits not only in men‟s diversity but also supports their growth and 

development”
120

. 

Muniroh menyebutkan: “There are 18 Adzkia attitudes that are 

internalized in the process of education, namely respect, honesty, quality, 

cleanliness, affection, patience, love, sincerity, discipline, responsibility, 

devotion, diligence, positive thinking, hospitality, modesty, Qonaah, Taqwa 

and Istiqomah”
121

. 

Kedua, al-Nafs. Pemakaian kata tersebut dimaksudkan dalam beberapa 

hal, antara lain: (a) menunjukkan totalitas manusia (QS. Al-Mâidah [5]: 32). 

(b) menerangkan tentang Tuhan (QS. Al-An‟am [6]: 12). (c) sisi dalam 

manusia yang berpotensi kepada baik dan buruk (QS. Al-Syams [91]: 7-8). 

Potensi-potensi itu diilhami agar manusia dapat menetukan pilihannya serta 

dapat malakukan kebaikan dan keburukan. (d) menunjukkan sesuatu yang 

melahirkan sifat tercela dan buruk.
122

 Dengan demikian dapat dipahami 
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bahwa nafs sesungguhnya adalah potensi dasar yang dianugerahi Tuhan untuk 

bertugas mengarahkan manusia kepada kebaikan atau keburukan. 

Sungguhpun demikian, manusia dituntut untuk menjaga kesuciannya (QS. Al-

Syams [91]: 7-8)
123

. Potensi kearah positif bisa akan jauh lebih kuat 

ketimbang potensi ke arah negatif, apabila selalu mendapat sentuhan untuk 

melakukan kebaikan agar mendapatkan ganjaran yang baik dan terhindar dari 

yang tercela/ jelek (QS. Al-Baqarah [2]: 286), keberadaannya diharapkan 

untuk menegakkan kebaikan itu (QS. Al-Infithâr [82]: 6-7). (e) nafs 

diisyaratkan sebagai wadah (QS. Ar-Ra‟d [3]: 11). (f) nafs diartikan dengan 

sesuatu yang memiliki daya gagasan dan kemauan. Dengan gagasan dan 

kemauan yang benar orang bisa mengubah keadaan masyarakat. Gagasan 

tanpa kemauan mustahil akan terjadi perubahan.
124

 Sebagaimana kita ketahui 

bahwa nafs terbagi kepada tiga bagian yakni, al-lawwâmah, ammarah dan 

                                                                                                                                           
yang baik pula. Dalam arti nafs positif yang selalu dapat mengendalikan diri Dari nafsunya menuju 

kebaikan. Tidak sedikit ayat dalam Al-Qurân yang menganjurkan manusia agar memelihara kesucian 

nafsu dan tidak mengotorinya. Dan dapat disimpulkan bahwa manusia dianugerahi nafs oleh Allâh 

Swt, dengan nafs itulah manusia dapat hidup menjalankan fungsi sebagai mana mestinya. Dengan 

nafslah manusia belajar. Dengan nafslah manusia bekerja. Dan dengan nafslah manusia beribadah. pa 

yang ada di dalam nafs itu dapat berupa gagasan, pikiran, kemauan, dan teksad untuk berubah”. 
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muthmainnah
125

. Sebutan itu ditujukan untuk menyebutkan tingkatan nafs itu 

sendiri. Perlu diketahui di dalam nafs terdapat qalb
126

. 

Ketiga, Qalb, secara bahasa bermakna membalik.
127

 Karena ia 

membalik, maka pekerjaannyapun berbolak balik. Ia membuat senang, tapi ia 

juga merasa susah. Setuju dan menolak, kadang-kadan baik dan kadang-

kadang buruk, itulah kerja qalb. Al-Qurân-pun mengimformasikan demikian, 

seperti dalam (QS. Qâf [50]: 37, Al-Hadȋd [57]: 27, Ali ‟Imran [3]: 151 dan 

Al-Hujurât [49]: 7). Dari beberapa surat dan ayat di atas dipahami, qalb 

menampung segala yang disadari oleh manusia itu seperti pengajaran, kasih 

sayang, takut dan keimanan. Term-term qalbu dalam al-Qurân ada yang 

ditunjukkan secara single (QS. Al-Baqarah [2]: 7). Ada yang dapat diperluas 

(QS. Al-Hujurât [49]: 3, Al-Insyirah [94]: 1), dan ada yang dipersempit (QS. 

Al-An‟am [6]: 125). Ditempat lain al-Qurân menggunakan kata nafs dalam 

arti qalb. Biasa juga menyebut tempat sesuatu, tetapi yang dimaksudkan 
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adalah isinya, seperti ”tanyakanlah kampung” (QS. Yusuf [12]: 82), yang 

dimaksud sesungguhnya adalah penghuninya.
128

Qalb juga dipahami sebagai 

alat, seperti: ”Mereka mempunyai kalbu, tetapi sedikit yang memahami (QS. 

Al-A‟raf [7]: 179)”. 

Etymologically, al-qalb is a lump of oval flesh located in the left chest 

cavity, it is the center of the blood circulation in the human body. It is called 

alqalb because it is changing (flick through).3 In excerpts of poetry written by 

Ibnu Mandzur said: “It was not named qalb except because it is changing”
129

. 

Kemudian qalb (QS. Al-Hujurât [49]: 14, Al-Hajj [22]: 46) juga 

terbagi kedalam tiga bagian seperti fu‟ad (QS. Al-Nahl [16]: 78), (QS. As-

Sajadah [32]: 9), kabad (QS. Al-Balad [90]: 4), dan shudur (QS. Al-Hajj [22]: 

46) dan sebagainya). Tiga hal tersebut, bekerja dalam fungsi yang berbeda. 

Fu‟ad adalah unsur qalb terluar yang bertugas mengenal/mengetahui dan 

memahami (QS. Al-Nahl [16]: 78). Kabad adalah lapisan kedua yang bertugas 

menela‟ah (QS. Al-Balad [90]: 4)
130

, mempilah dan sebagainya. Dan shudûr 

adalah lapisan terdalam dari qalb (QS. Al-Hajj [22]: 46) yang bertugas 

mempertimbangkan dan memutuskan. 
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Keempat, Rûh. Adalah suatu kesulitan besar untuk membicarakannya. 

sebab ia telah memasuki wilayah kerahasiaan Allâh yang tak terjangkau lagi 

oleh manusia, Allâh berfierman; 

قَلِيلًَ  إِلََّّ  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتيِتُمْ  وَمَا أَمْرِربَّْي مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ  عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ   

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang rûh. Katakanlah: "Rûh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit”.
131

 

 

Kesulitan lain dikarenakan kata ini mengisyaratkan beragam makna, 

yakni: 

a. Bermakna pertolongan dari Allâh Swt. 

وْ ِـ باِللَّوِ  وفَ يػُؤْمِنُ  قػَوْمًا تَجِدُ  لََّ   وَلَوكَْانوُا وَرَسُولَوُ  اللَّوَ  حَادَّ  مَنْ  يػُوَادُّوفَ  الَْْخِرِ  وَالْيػَ
يمَافَ   آَباَءَىُمْ  أَوْ  أَبػْنَاءَىُمْ  أَوْ  إِخْوَانػَهُمْ  أَوْ  عَشِيرَتػَهُمْ  أُولَئِكَ  كَتَبَ  فِي قػُلُوبِهِمُ  الِْْ

وَأَيَّدَىُمْ  بِرُوحٍ  مِنْوُ  وَيدُْخِلُهُمْ  جَنَّ اتٍ  تَجْرِي مِنْ  تَحْتِهَا الَْْنػْهَارُ  خَالِدِينَ  فِيهَا رَضِيَ  اللَّوُ  
هُمْ  الْمُفْلِحُوفَ  ىُمُ  اللَّوِ  حِزْبَ  إِفَّ  أَلََّ  اللَّوِ  حِزْبُ  أُولَئِكَ  عَنْوُ  وَرَضُوا عَنػْ  

”Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allâh dan hari 

akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang 

Allâh dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-

anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah 

orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan 

menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan 

dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allâh ridha terhadap mereka, 

dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka 

itulah golongan Allâh. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu 

adalah golongan yang beruntung”.
132
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b. Bermakna sebagai sesuatu yang menjadikan manusia itu bisa hidup.  

 فَإِذَا سَوَّيػْتُوُ  وَنػَفَخْتُ  فِيوِ  مِنْ  رُوحِي فػَقَعُوا لَوُ  سَاجِدِينَ 

”Maka apabila Aku Telah menyempurnakan kejadiannya, dan Telah 

meniup kan kedalamnya rûh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu 

kepadanya dengan bersujud”.
133

  
 

ثمَُّ  سَوَّاهُ  وَنػَفَخَ  فِيوِ  مِنْ  رُوحِوِ  وَجَعَلَ  لَكُمُ  السَّمْعَ  وَالَْْبْصَارَ  وَالَْْفْئِدَةَ  قَلِيلًَ  مَا 
 تَشْكُرُوفَ 

”Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya rûh 

(ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.
134

 

 

 فَإِذَا سَوَّيػْتُوُ  وَنػَفَخْتُ  فِيوِ  مِنْ  رُوحِي فػَقَعُوا لَوُ  سَاجِدِينَ 
”Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan 

kepadanya roh (ciptaan) Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan 

bersujud kepadanya”.
135

 

 

c. Bermakna malaikat Jibril  

 رفَِيعُ  الدَّرجََاتِ  ذُو الْعَرْشِ  يػُلْقِي الرُّوحَ  مِنْ  أَمْرهِِ  عَلَى مَنْ  يَشَاءُ  مِنْ  عِبَادِهِ  ليِػُنْذِرَ  يػَوْ َـ التَّلََؽِ 
”(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, 

Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia 

memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat)”.
136

 

 

 تػَعْرُجُ  الْمَلََئِكَةُ  وَالرُّوحُ  إِليَْوِ  فِي يػَوْ ٍـ كَافَ  مِقْدَارهُُ  خَمْسِينَ  ألَْفَ  سَنَةٍ 
”Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam 

sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun”.
137

 
 

 تػَنػَزَّؿُ  الْمَلََئِكَةُ  وَالرُّوحُ  فِيهَابإِِذْفِ  ربَّْهِمْ  مِنْ  كُلّْ  أَمْرٍ 
”Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin 

Tuhannya untuk mengatur segala urusan”.
138
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Demikianlah diantara kata rûh yang terulang dalam al-Qurân sebanyak 

24 kali
139

, dalam konteks yang berbeda. Itupun tidak menyebut substansi 

material rûh. Tetapi hanyalah mengenai keanekaragamannya dan 

kecendrungannya, dimana setiap pemiliknya cendrung akan bergabung 

dengan rûh yang sehabitat dan yang setabi‟at dengannya.
140

 Nabi Saw sendiri 

menyebut rûh sebagai berikut: 

 الْرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ . فما تعارؼ منها ائتػَلَف . وما تناكَر منها اختلف
“Rûh-rûh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika 

saling mengenal di antara mereka maka akan bersatu. Dan yang saling 

merasa asing di antara mereka maka akan berpisah.”
141

  

Rûh berbeda dengan Nafs/jiwa dan nyawa. Jika seandainya sama maka 

ketika nyawa seseorang dicabut seharusnya manusia sudah mati padahal 

betapa banyak vonis dokter tentang pasien tidak bernyawa lagi tapi beberapa 

waktu kemudian pasien tersebut hidup kembali. Dan jika nyawa sama dengan 

rûh berarti binatang memiliki rûh; sementara rûh menjadikan bisa mengerti 

mana yang baik dan buruk serta berakal
142

. 
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 QS. Al-Qadr [97]: 4. 
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Namun ada juga yang berpendapat antara rûh dan jiwa itu sebenarnya 

sama dan hanya berbeda dalam namanya saja. Dintara yg berpendapat seperti 

itu Jamȋl Saliba dalam Mu‟jam Al-Falsafy
143

 yang mengklasifikasi rûh 

menjadi :  

“(1) rûh yang membutuhkan/menempel pada badan, pada tingkat ini 

hewanpun memilikinya (Ar-Rauhul Hayawaniyah/Esprit Animaux), (2) 

rûh yang memberikan kehidupan pada badan, (3) rûh yang menyatu 

dengan jiwa manusia, pada tingkat ini rûh itu sama dengan jiwa, (4) rûh 

yang menggerakkan dan menjadi unsur akal manusia, (5) rûh yang tidak 

butuh wadah tetapi dia yang menghubungkan semua anggota badan, (6) 

rûh yang berlawanan dengan badan, pada tingkat ini rûh sama dengan 

dorongan hayawaniyah, (7) rûh yang berlawanan dengan kebiasaan dalam 

keadaan darurat atau dalam pemikiran dan perbuatan pada kondisi 

tertentu, (8) rûh yang berlawanan dengan kekuatan pikiran maksudnya di 

bawah standar keinginan (hawa) manusia (ar-Rauhudh dha‟iifah/Esprits 

Faibles),(9) rûh sebagai kecendrungan jiwa seperti pada mazhab, 

pemikiran, undang-undang, hakikat pendirian pribadi, (10) rûh yang 

disebut dengan istilah keumuman, bisa juga pada minuman, contohnya 

rûhul khamar artinya al-masyrubatir rûhiyyah, (11) rûh pada Qurân yang 

mulia, bukan makna rûh yang menempel pada badan tetapi ia 

menyemangati kehidupan badan yang bermakna perintah yang 

menggerakkan berupa wahyu; bisa juga bermakna rahmah dan bermakna 

malaikat Jibril As yang mulia, (12) rûh yang paling tinggi yakni ruuhul 

Qudus; Allâh Swt, (13) rûh kekuatan yang diberikan/diciptakan oleh rûh 

yang paling besar kepada manusia yang membuatnya asing dan terlepas 

dari kelemahannya”. 
 

Kelima, „Aql, makna dasar dari kata „aql adalah membatasi, tali 

pengikat dan penghalang.
144

 Al-Qurân sendiri menyampaikan ada sesuatu alat 

pengikat atau penghalang manusia agar terhindar dari kesalahan dan dosa. 

Sesuatu alat yang dimaksudkan tersebut adalah berupa daya, yakni: pertama, 
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”daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu (QS. Al-„Ankabut [29]: 

43)”. Kedua, ”daya dorong untuk berakhlak (QS. Al-An‟am [6]: 151)” dan 

ketiga, ”daya untuk mengambil pelajaran, kesimpulan dan hikmah”. Intinya, 

dengan „aql manusia dapat memahami, menggambarkan, berbuat baik, 

memikirkan, menganalisa, menyimpulkan dan mengambil hikmah
145

.  

Nurjanah menuliskan “'Aql is the power of thought, effort, deception, 

trickery, ingenuity, cunning, and the ability to see. Muslim philosophers 

understand 'Aql as binding, attaching, and limiting. The term 'Aql can be 

found in Qs. As-Syams: 7-8. Intellect is an active and conscious organ, 

binding and holding objects of science with words or other forms of 

symbolism”
146

. 

Saat manusia telah menggunakan „aql-nya dengan benar, pada saat 

itulah ia terikat dan terhalang untuk berbuat salah dan dosa. Dalam hal ini 

penulis merumuskan unsur-unsur kepribadian manusia itu, yang dapat dilihat 

pada bagan berikut. Meminjam istilah Munzir Hitami, penyebutan bagan, 

gambar dan skema, selanjutnya dinamakan Figur.  

 

                                                 
 

145
“Qurân the Muslim Scripture has emphasized the significance of al-Aql (reason) in matters 

of religion as well as in humans' life, the reason which receives guidance of the revelation and makes 

philosophy useful in human life and civilization”. Lihat, Dalhat, Y. (2015). The Concept of al-AQL 

(Reason) in Islam.  Journal of Humanities and Social Science, 5(91), 77–83. Retrieved from 

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol5,No91September_2015/8.pdf. Diambil Hari Rabu, Tanggal 10 

februari 2021, Pukul 13.35 Wib.  

 
146

 Nurjanah, A. F. (2018). Konsep ‟Aql Dalam Al-Qurân Dan Neurosains. Nazhruna: Jurnal 

Pendidikan Islam, 1(2), 276–293. ”https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.83”. Diambil Hari Rabu, Tanggal 

10 februari 2021, Pukul 13.47 Wib.  

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol5,No91September_2015/8.pdf
https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.83


 

 

 

Isran Bidin,  74 

Figur-1 

Konsep Dasar Manusia -1; 

Unsur-Unsur Keperibadian Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Term-Term Al-Qurân Tentang Asal Usul Penciptaan Manusia 

 

Ada dua asumsi tentang alam termasuk manusia ini, yakni diciptakan atau 

ada dengan sendirinya. Nampaknya semua agamapun sepakat kalau penciptaan 

adalah asumsi yang paling tepat mengenai sebab keadaan manusia itu. Al-Qur‟ân 

sebagai sumber ilmu telah menggambarkan bagaimana hakekat kemanusiaan 

mulai dari asal usul penciptaan manusia, potensi yang diberikan Allâh kepada 

manusia dan tugas serta tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri
147

. Al-Qurân 

mengimformasikan seputar penciptaan manusia ini dengan menggunakan kata 

yang sama dengan isyarat yang digunakan untuk penciptaan alam, seperti 

khalaqa, bara-a dan fathara.  

                                                 
 

147
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Kata khalaqa berarti taqdiru al-Syaik (menetapkan ukuran sesuatu) dan 

malasatu al-Syai‟ (kehalusan sesuatu).
148

Kurniawati, E., & Bakhtiar, N. 

menuliskan ”The word khalaqa is an intransitive word (fi‟il muta‟addy) 

consisting of a single object (maf‟ul). In the context of human creation, the word 

is used to describe the function of human beings”.
149

 

Makna yang bisa ditangkap adalah benar bahwa Tuhan pencipta dengan 

ukuran dan kehalusan. Kata bara-a sebenarnya ada kesamaan makna dengan kata 

khalaqa, tetapi para mufasir seperti al-Zamarkhasyari menafsirkan kata bara-a 

yang terdapat dalam (QS. Al-Hasyr [59]: 24) dengan memberi bentuk. Jadi al-

Bara-a dinamakan Tuhan yang memberi bentuk
150

 Dengan itu pula bentuk setiap 

sesuatu bermacam-macam.  

Kata Fathara berarti membuka sesuatu dan menampakkannya.
151

 Kata-

kata yang lain seperti al-Nabata yang berarti al-Ibtida-i wa al-Ikhtira‟i (memulai 

sesuatu yang baru atau menciptakan dan menjadikan).
152

 Kata nabata ini juga 

berarti menumbuhkan yang sering dimaksudkan untuk penumbuhan tanaman 

yang tumbuh membelah tanah diatas tempat ia tumbuh.
153

 Dari enam belas kali 

kata nabata yang terulang dalam Qurân, dua diantaranya menunjukkan 
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keterkaitannya dengan manusia (QS. Ali ‟Imran [3]: 37) dan (QS. Nuh [71]: 17). 

Kemudian kata nasya-a yang berarti irtiqa‟i fi syai‟ yang artinya menanjak dari 

sesuatu (irtifa‟). Muhammad IsmâilIbrâhimmenerjemahkan kata nasya-a kepada 

aujada atau ahadits yang artinya menciptakan. Ia berpendapat dengan pengertian 

tersebut menjelaskan kepada kita pada sebuah imformasi tentang sesuatu, dari 

tidak ada menjadi ada.  

Mengenai asal usul materil manusia, Allah Swt berfirman
154

 : 

نْسَافَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِينٍ  ( 83)( ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي قػَرَارٍ مَكِينٍ 82)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ  
َـ لَحْمًا ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَ  

( 84)ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آَخَرَ فػَتَبَارَؾَ اللَّوُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ   

 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami 

jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia 

makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 

Paling Baik. 
 

Dalam ayat tersebut Allah swt menggunakan kata al-Thin. Kata tersebut 

selalu diterjemahkan dengan tiga kata, yakni: kata sulaalah (sulaalatinminthiin; 

QS. Al-Mukminun [23]: 12), laazib: thiinu laazib (QS. As-Saffat [37]: 11) dan 

sholsholin (min sholsholin kalfakhkhor QS. Ar-Rahman [55]: 14).
155

 Kata 

sulaalah berarti bagian yang ditarik dari sesuatu dengan pelan dan 
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tersembunyi.
156

 Al-Tabarsi mengartikan kata sulaalah dengan sari. Ada kalimat: 

shofwatu al-Syai al-Lati Yakhruju minha. Beliau artikan dengan sari sesuatu yang 

keluar darinya. Selanjutnya kata Sholshôlin, sebgaimana terdapat dalam surah Ar 

Rahman
157

نْسَافَ مِنْ صَلْصَاؿٍ كَالْفَخَّارِ  :  (84)خَلَقَ الِْْ  mufasir memberi pengertian kata 

sholshôlin dengan tanah lempung atau berbunyi dikatakan demikian karena tanah 

lempung akan mengeluarkan bunyi bila telah kering, seperti tembikar (al-

fakhkhôr) yang mengeluarkan bunyi seperti besi berantukan.
158

 Kata lâzib 

diartikan lâzim(konstan/tetap).
159

 Tetapi fara mufassir mengartikan thȋn laazib 

dengan thȋnlaasiq (tanah yang lengket). Memang kedua pengertian diatas saling 

kait, dan sesuatu yang saling kait tentu saling kuat menguatkan.
160

 Persamaan 

kata sholshôlin yakni kata hama-a yang artinya al-thiinal-aswadu al-matn (tanah 

hitam yang berbau busuk atau tanah yang berubah menjadi hitam. 

Kata turâb disebutkan sebagai unsur material asal manusia yang juga 

berarti tanah atau debu. Menurut Munzir, seluruh macam tanah di atas boleh jadi 

adalah semua unsur kimiawi yang menjadi bahan dasar penciptaan manusia, dan 

inti tanah adalah tanah lempung, berbau yang menggambarkan sesuatu yang 

sangat sederhana dan rendah kemudian digabungkan dengan unsur yang mulia, 

yani rûh Tuhan. Perpaduan unsur material dan immaterial tersebut merupakan 

perpaduan yang bersih dan baik dengan karakter bawaan unsur rendah dan hina 

                                                 
156

 Abu Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Op. Cit: III: p. 59.    
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 Ar-Rahman [55] : 14. 
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 Ibn Manzur, Op. Cit; II; p. 467. 
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 Ahmad ibn Faris, Op. Cit; V; p. 245.  
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 Munzir Hitami, Op. Cit, hlm, 37.  
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dengan unsur suci dan mulia.
161

 Kata lain yang menunjukkan penciptaan manusia 

yang digunakan al-Qurân antara lain; kata taswiyah, thûr dan „adala. Kata 

taswiyah berarti baik, berkaitan dengan asal usul manusia maupun dengan 

reproduksinya. Kata tersebut menunjukka pada suatu tahap penciptaan manusia 

sehingga bentuk manusia berada dalam keadaan sempurna dan seimbang. Kata 

thûr berati tahap atau fase. Para mufasir Menyebutkan istilah tersebut lebih dekat 

makna kepada tahap-tahap perkembangan janin di dalam rahim. Tetapi dalam 

Munzir, al-Tabarsi menjelaskan makna tersebut dengan bertahap, yakni dari satu 

tahap ketahap lain seperti dari tidak ada menjadi ada atau tahap dari anak-anak 

menjadi remaja, dewasa dan tua, atau seperti miskin, kaya, waktu dan kesesatan. 

Pengertian ini sesuai dengan (QS. Nuh [71]: 14).
162

 Adapun kata „adala berarti 

membuat seimbang dan harmoni. Memang demikianlah manusia, diciptakan 

dalam keadaan seimbang bentuk fisiknya sehingga terlihat sesuai atau harmonis, 

yakni tampak elok dan indah (al-Insân dan Basyar), diamana penciptaan melalui 

proses yang bertahap secara alami. Tidak seperti yang sangkakan oleh al-Khazin 

dengan cerita israilyat, yakni ibaratkan Tuhan membuat patung tubuh manusia 

dari adukan tanah kemudian ditiupkan rûh sehingga tercita manusia, yakni 

Adam.
163

 Karena penafsiran tersebut birsifat kontekstual-kultura maka resiko 
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 Ibid. 
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 Ibid, hlm 38-39.  
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 Ala‟ al-Dȋn Ali ibn Muhammad al-Bagdâdi al-Khazin, Tafsir al-Khâhzin : ”Lubâb al-

Ta‟wil fi Ma‟ani al-Tanzȋl” : 1: (Beirut : Dâr al-Fikr, t. th), p. 40. Cerita tersebut hidup dalam 
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berasal Dari Khurasan-Persia, yang sangat terkenal. Ia banyak tahu tentang cerita Nabi dan legenda 

Kuno, maka menelusuplah cerita tersebut yang mengatakan manusia diciptakan seperti adonan yang 
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penafsiran tersebut tak bisa dipertahankan disetiap masa.
164

 Manusia diciptakan 

oleh Tuhan dengan bijaksana sama seperti penciptaan alam yang bukan 

merupakan proses kebetulan (lahwiwwala‟iba). 

5. Term-Term Al-Qurân Tentang Proses Perkembangbiakan Manusia 

Di atas, telah diterangkan bahwa kata yang lebih dekat kepada makna 

pertumbuhan reproduksi manusia itu, adalah kata thûr dan taswiyah masing-

masing berarti fase dan baik. Dari situ dapat dipahami, bahwa ada tahapan atau 

fase-fase tertentu mengenai reproduksi manusia yang baik.   

Tahap tersebut sebagaimana yang diinformasikan dalam (QS. Al-Mukmin 

[23]: 12-14), Sayyid Qutb menyebutkan sumber awal atau tahap pertama
165

, 

yakni tanah (thȋn) kemudian setelah berlangsung proses tersebut, maka 

maujudlah saripati tanah (sulâlah: QS. Al-Mukmin [23]: 12), dari saripati tanah 

menjadi air mani (nuthfah: QS. Al-Mukmin [23]: 13). Air mani yang diteteskan 

kedalam rahim wanita dan disimpan didalamnya dengan kokoh yang terhindar 

dari yang menimpa tulang punggung, perut, hantaman-hantaman, gigitan, getaran 

dan pengarûh-pengarûh.
166

 

                                                                                                                                           
ditiupkan ruh. Penciptaan manusia, menurut Abu Ja‟far al-Râzi Dari Abu al - „Aliyah seperti dikutip 

ibn Katsir, manusia diciptakan pada hari jum‟at. Lihat Ibn Kasir, Tafsir ibn Katsir (Beirut: Dâr al-Fikr, 

1984); p.394. Hal ini ada hubungan dengan yang dikatakan Bible yang mengatakan penciptaan 

manusia pada hari keenam, dimana hari jum‟at adalah hari keenam, bila dihitung Dari hari Ahad.  
164

 Munzir Hitami, Op. Cit, hlm, 41.  
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 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilâlil Qurân; terj: XV: (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm, 252. 

Rofiq, A. N. (2015). Proses Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi. Epistemé: Jurnal 
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(2013). Sistem Reproduksi Manusia. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–
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166

 Ibid, hlm, 253.  

https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.457-475


 

 

 

Isran Bidin,  80 

Lanjut Sayyid Quthub, oleh karena air mani itu ada, karena ada manusia, 

dan manusia itu ada dari saripati tanah, peristiwa itu telah menjadi siklus hukum 

alam oleh Allâh yang menakjubkan.
167

 Dari fase terbentukknya air mani, 

berikutnya terbentuk pulalah ”segumpal darah („alaqah: QS. Al-Mukmin [23]: 

14)”. 

Hal tersebut terjadi karena sel mani menggantung atau menempel 

(„alaqah)
168

 pada rahim wanita sebagai titik kecil yang pada awalnya mengambil 

makanan dari sel darah ibunya, maka iapun menjadi senyawa dengan darah itu, 

dan kemudian ia sendiri menjadi segumpal daging (Mudghah: QS. Al-Mukmin 

[23]: 14). Sebab dari segumpal darah tadi, perlahan-lahan ia berubah menjadi 

sepotong darah yang keras yang bercampur pula dengan yang cair dan 

mengkristal menjadi daging. Menurut penulis, hal disebabkan karena ia („alaqah) 

mengambil makanan dari sel darah ibunya tadi dengan menempel, menggantung 

dan kemudian menghisapnya.   

Namun disamping segumpal darah yang mengeras, kemudian menjadi 

daging yang mengeras, terbentuklah sel-sel lain yang mengeras pula, dimana 

kedua-duanya berasal dari darah yang sama, inilah cikal bakal terbentuknya 

tulang-belulang („izhôma: QS. Al-Mukmin [23]: 14). Tulang-belulang tersebut 

melalui fase yang terorganisasi dibungkus oleh daging yang mengkristal dan 

yang masih cairan tadi atau daging pembalut tulang dan darah (lahma: QS. Al-
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Mukmin [23]: 14). Disamping proses biologis itu Allâh membekali manusia 

dengan rûh. Maka lengkaplah manusia terujud menjadi manusia sempurna yang 

memiliki dimensi jasmani dan dimensi rûhani. 

Dengan al-Khâliq, Allâh telah menciptakan manusia dengan ukuran yang 

sempurna dan menggabungkan dengan proses yang alami, dan tidak satu pun 

yang bisa menandinginya. Dengan al-Bara-a, Allâh telah memberi rupa manusia 

dengan baik, dan berbeda dari makhluk lain. Sebagai al-Mushawwir Allâh, ia 

memberikan karakter manusia berbeda dari karakter makhluk lainnya. Manusia 

diberi pula dua kecendrungan, yakni kepada kebaikan dan kepada keburukan. 

Itulah fithrah manusia. Dan dengan itu pulalah manusia itu disebut makhluk yang 

unik (khalqan akhar). Dan kami jadikan manusia itu berbentuk lain (unik: QS. 

Al-Mukmin [23]: 14).  

Dengan fenomena yang menakjubkan itu, maka tepatlah Allâh Swt 

dikatakan sebagai ”Pencipta Yang Paling Baik (fatabârakallâhu ahsanul 

khâligin: QS. Al-Mukmin [23]: 14)”.
169

 Mengenai konsep dasar penciptaan 

manusia ini secara ringkas dapat dilihat pada Figur-2 berikut ini ;  
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Figur-2 

Konsep Dasar Manusia-2; 

Term Asal Usul Penciptaan Dan Reproduksi Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum penulis mengakhiri sub ini, penulis mengetengahkan sebuah 

konsep dasar tentang manusia yang dirumuskan oleh Mukti Ali dalam Munzir, 

seperti yang diisyaratkan Qur‟an dan Hadist, bahwa hakikat manusia itu adalah 

makhluk yang:  

(1) mempunyai asal-usul yang baik; (2) mempunyai asal-usul yang satu 

yang melahirkan konsep persamaan; (3) merupakan mahluk fisik dan 

rûh;(4) sebagai mahluk yang mulia; (5) mempunyai sifat dasar baik 

dengan potensi keyakinan tauhid; (6) membawa amanat Tuhan dan 

mempertanggung-jawabkannya; (7) bertujuan sebagai pengabdi kepada 

Allâh/God/Al-Khaliq, Al-
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Tuhan Yang Maha Pencipta; (8) mempunyai keterbatasan-keterbatasan; 

dan (9) memerlukan pendidikan.
170

 

 

 

B. Konsep/Teori Tentang Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Barat 

1. Teori Kristen 

Manusia itu dalam pandangan Kristen diyakini keadaannya sangat buruk 

karena membawa dosa warisan. Karena itu perlu campur tangan pendidikan 

agama untuk melepaskannya dari dosa tersebut dengan menerima Yesus sebagai 

juru selamat dan dipercaya sebagai pengikut kerajaan Tuhan yang benar.  

Dalam pandangan agama Kristen ini dinamakan soteriologi yang 

merupakan  “konsep penting dalam kajian teologi Kristen. Istilah ini berasal dari 

bahasa Yunani yaitu kata sótérios (ζωηήριον) yang artinya Keselamatan. Kata 

sótérios (ζωηήριον) ini berasal dari dua kata yaitu: sótér (ζωηήρ) yang berarti 

Penyelamat dan logia (λόγια) adalah Perkataan. Dengan demikian maka dalam 

segi etimologi, kata soteriologi berarti ajaran tentang keselamatan manusia”
171

. 

Menyangkut teori keselamatan ini dalam pandangan Kristen terbagi – bagi 

lagi ; Pertama, ”Kelompok Universalisme Kristen yang percaya bahwa 

keselamatan itu bersifat universal; artinya pada akhirnya semua orang 

diselamatkan. Kedua, Kelompok Calvinisme yang menekankan aspek Kedaulatan 
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Allâh, sangat tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juruselamat dunia; 

dan melaluiNya, setiap orang yang terpilih sejak masa kekekalan itu akan 

diselamatkan karena iman dan kepercayaannya akan Tuhan Yesus Kristus, dan 

Ketiga, kaum Armenianisme dengan teksanan Kehendak Bebas, dimana aspek 

manusia dipandang menentukan keselamatannya namun jalannya tetap ada 

didalam Yesus Kristus. Kelompok Armenianisme percaya bahwa manusia 

berkehendak bebas dan itu asalnya dari Tuhan, dan dalam kehendak bebas itulah 

maka seseorang terselamatkan karena ia percaya kepada Kristus. Walaupun 

memiliki teori dan teksanan yang berbeda dalam argumentasi soteriologi-nya, 

yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat umat manusia. 

Menurut Demsy Jura, “salah satu masalah yang mendasar dalam 

kehidupan umat manusia adalah dosa (Rm.3:23:23), dan hanya didalam Kristus 

Yesus - lah maka manusia bisa memperoleh keselamatan dengan penebusan yang 

di – kerja kanNya melalui Kayu Salib (Rm. 5:8). Keselamatan disediakan sebagai 

anugerah dari Allâh yang adil, yang memberikan kasih karunia - Nya kepada 

manusia yang telah jatuh ke dalam dosa (2 Kor. 5:18; Rm. 5:11; Kol.1:20). 

Manusia yang penuh dosa itu diangkat  menjadi keluarga - Nya (Gal. 4:5; Ef. 

1:13; 2 Kor.1:22), dengan menjadikannya ciptaan yang baru. Selanjutnya Roh 

Kudus me-mampukan dia untuk berjalan dalam kehidupan yang  baru, sambil 

terus mematikan perbuatan - perbuatan daging (Rom.8:13), dan akhirnya ia 

dijadikan sama dengan Kristus (Rom.8:29) dan keselamatan-nya digenapi dalam 

kemuliaan (Fil.3:21). Rasul Paulus menyatakan bahwa Kitab Suci dapat mem-
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berikan Hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus 

Kristus (2 Timotius 3:15), dan menyediakan sarana-sarana yang penting untuk 

menikmati ke-selamatan yang penuh rahmat itu (Rom. 3:19; Gal.2:16)
172

”.  

Disinilah “Gereja dipanggil melalui Pendidikan Agama Kristen untuk 

menolong orang dewasa menemukan Allâh yang aktif dalam setiap peristiwa 

kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam 

untuk alasan ini, dan untuk merayakan dengan sukacita perbuatan Allâh yang 

sempurna dalam Kristus dan berlangsung terus melalui Roh Kudus. Pendidikan 

Agama Kristen merupakan pendidikan yang berisi ajaran-ajaran kekristenan 

dengan menekankan ketiga aspek pendidikan yaitu pengetahuan (kognitif), sikap 

dan nilai-nilai (afektif), dan keterampilan (psikomotor) yang berdasarkan iman 

Kristen. Pengertian ini lebih menekankan pada pengajaran kepada anak didik atau 

umat. Pendidikan Kristen bersumber dari Alkitab dan melihat Tuhan Yesus 

Kristus sebagai pribadi yang sentral dalam setiap kegiatan Pendidikan Agama 

Kristen”. Dengan begitu dalam pandangan agama Kristen, barulah manusia dapat 

kembali dengan suci kepada Tuhan Allâh (Tuhan Bapa di syurga). 

2. Teori Humanis Klasik 

Dalam kamus bahasa Indonesia, humanisme adalah ”sebuah aliran 

(pemikiran) yang bertujuan menghidupkan rasa peri-kemanusiaan dan mencita-

citakan pergaulan hidup yang lebih baik”.
173

 Pada masa Yunani Klasik, 
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humanisme ini mewujud dalam paideia (seni mendidik) suatu sistem pendidikan 

Yunani Klasik yang dimaksudkan untuk menerjemahkan visi tentang manusia 

ideal. Hanya saja, perspektif Yunani Klasik ini bertolak dari pandangan yang 

semata kodrati tentang manusia”
174

. 

Manusia dalam pandangan aliran ini terlahir sebagai makhluk yang netral; 

tidak baik dan tidak buruk. Pendidikan dipandang mampu menarik manusia untuk 

tetap berada pada kondisi baik dan humanis. 

Bagi aliran ini “pendidikan ini mengantarkan pandangan bahwa anak 

adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga muncul 

keinginan belajar
175

. ”Belajar apapun yang baik dan dapat dimanfaatkan, asal 

tujuannya untuk memanusiakan manusia yaitu pemcapaian aktualisasi diri, 

pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal”.
176

 

Teori humanisme klasik beranggapan, “bahwa pikiran manusia adalah 

perantara aktif di dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya, dan secara 
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moral pikiran manusia mempunyai sifat dasar netral sejak lahir
177

”. Selanjutnya 

menurut Brigs, “sifat netral tersebut maksudnya, bahwa pada dasarnya manusia 

itu bersifat tidak jelek dan juga tidak baik, tetapi ia potensial untuk menjadi buruk 

atau baik (tidak ada hubunganya dengan pembawaan lahirnya)”. Masih menurut 

Brigge, “pandangan di atas didasari oleh konsep moral manusia, yaitu, bahwa 

substansi (pikir manusia adalah netral-aktif, yang harus dikembangkan lewat 

latihan dan disiplin mental. Dalam hal ini sebagai aspek yang mendasar adalah 

reason  yang menjadi manusia mampu mencapai pengertian tentang kebutuhan-

kebutuhan dan mampu menyelaraskan antara tindakan, pengertian serta mampu 

mengkomunikasikan pengertian-pengertian tersebut kepada setiap anggota di 

dalam kelompoknya. Oleh sebab itu pula, maka pikiran manusia dengan sifat 

dasarnya yang demikian itu (netral- active) jika dilatih secara tepat, maka 

pontensi pembawa lahir akan mencuat keluar. Oleh humanisme klasik, belajar 

dipandang sebagai proses disiplin diri yang tegas, terdiri dari perkembangan yang 

harmonis antara semua kekuatan di dalam diri manusia, Hingga tidak satu bagian 

pun yang berkembang melebihi yang lain. Dengan demikian, fungsi seorang guru 

adalah untuk membantu para siswa mengenali kembali apa yang telah ada dalam 

pikir mereka. Metode ini juga sekedar hanya menarik informasi dari para siswa 

dengan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dengan ketrampilan penuh. Metode 
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ini didasarkan pada prinsip, bahwa ilmu pengetahuan adalah pembawaan, yang 

tak akan muncul tanpa bantuan tenaga ahli”
 178

. 

3. Teori Empirisme 

Empirisme secara bahasa terambil dari bahasa Yunani, emperia yang 

berarti pengalaman inderawi179. Empirisme bersumber dari filsafat Aristoteles 

yang menyatakan bahwa realitas adalah pada benda-benda konkreat saja yang 

dapat dilihat, bukan pada ide sebagaimana pendapat plato
180

. 

Dalam kurun waktu yang panjang paham empirisme ini mengalami 

perubahan dengan tokoh pengusung yang silih berganti, seperti Francis Bacon 

(1531-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Berkeley 

(1685-1753), dan David Hume (1711-1776)
181

. 

Dalam pandangan empirisme, hadirnya manusia di pentas bumi ini 

sebagai makhluk/material mekanis; yang bisa dididik. Pendidikan dapat berlaku 

sebagai latihan material mekanis diri manusia untuk menjadi manusia yang 

diharapkan. Manusia yang diharapkan itu adalah manusia yang berpengetahuan. 

Pengetahuan dibentuk dari pengalaman. Manusia diyakini memiliki innate 

idea (potensi kosong/suci bawaan)
182

. Dengan itu manusia mampu melakukan 
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tuntutan pengertian pengalaman yang diraihnya itu keluar pribadinya (sensations) 

lalu mampu pula untuk mengutarakan pengertian – pengertian yang dialamainya 

(reflections)
183

 bahkan melahirkan kesan – kesan pengalaman (impressions)
184

 

lalu kesan – kesan pengaman itu akan kembali pada pikiran manusia sebagai 

gambaran kabur (faint image) tentang persepsi pengalaman yang terbentuk, maka 

wujudlah pengetahuan. 

Tiap-tiap pengetahuan itu terjadi dari kerja sama antara sensation dan 

reflections. Tetapi haruslah ia mulai dengan sensation sebab jiwa manusia itu 

waktu dilahirkan merupakan yang putih bersih, tabula rasa, tak ada bekal dari 

siapa pun yang merupakan ide innatae. Dalam keadaan semulanya manusia itu 

kosong terbuka sekali ia menjadi apa. Lalu bersentuhan dengan dunia luar 

menjadikan ide innate nya (potensi bawaan/tabularasa/kosong) yang ia miliki 

terisi dan berkembang menjadi apa saja untuk mencapai pengalaman berharga dan 

kebahagiaannya bahkan sebaliknya. Disinilah letaknya pendidikan dipercaya 

sebagai bentuk wadah latihan mekanis yang mampu mempertahankan dan 

mengembangkan aspek innate idea/kesucian diri manusia‟kekosongan manusia 

tersebut. Saat itu wujudlah pengetahuan berdasarkan pengalaman/empirik. 

Pengalaman empirik sendiri bertingkat – tingkat, Rome Harre dalam 

Harun Hadiwijoyo membaginya ; “Pertama, empirik yang dapat ditangkap oleh 
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indra manusia. Kedua, empirik yang tidak dapat ditangkap oleh indra manusia, 

dan Ketiga, empirik yang hanya dapat dipahami fungsi – fungsinya secara 

teoritik”
185

. Ketiganya ini oleh Noeng Muhajir diklasifikasikannya sebagai ; 

“pengahanyatan empirik sensual, penghayatan empirik logik, penghayatan 

empirik etik dan penghayatan empirik transcendental”
186

. Apabila disejalankan 

dengan pendapat Rome Harre, maka poin pertama termasuk dalam penghayatan 

empirik sensual. Poin kedua termasuk dalam penghayatan empirik logic, dan poin 

ketiga penghayatan konstruk empirik termasuk penghayatan empirik etik dan 

penghayatan empirik transcendental. 

Pada akhirnya “empirisme menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal 

dari pengalaman manusia sekaligus berubah pendirian menolak adanya  anggapan 

bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan (bukan fitrah bawaan) dalam 

dirinya ketika dilahirkan. Metode Empiris dan penelitian empiris, konsepsentral 

dalam ilmu pengetahuan dan metode ilmiah adalah bahwa semua bukti harus 

empiris, atau berbasis empiris, yaitu, bergantung pada bukti-bukti yang diamati 

oleh  indera. Tanpa pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk 

memberikan gambaran tertentu, kalaupun menggambarkan sedemikian rupa, 

tanpa pengalaman, hanyalah khayalan belaka.  
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4. Teori Perenialisme 

Secara bahasa, perenialisme terambil dari kata perennial yang sering 

dipahami sebagai “continuing throughout the whole year atau lasting for e very 

long time (abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir)”
187

. Dengan begitu, 

perenial bermakna berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat 

abadi.  

Hakikat manusia dalam pandangan Perenialisme adalah “sebagai makhluk 

rasional yang akan selalu sama dimana pun dan sampai kapan pun. Kemajuan dan 

keharmonisan yang dialami oleh manusia disuatu masa akan dapat pula 

diterapkan pada manusia-manusia lain dan tempat yang berbeda, sehingga 

kesuksesan masa lalu dapat pula diterapkan untuk memecahkan problem masa 

sekarang dan akan datang bahkan sampai kapan pun dan dimana pun
188

”. 

Dalam pandangan perenialisme, “manusia memiliki watak insan yang 

luwes, dan lentur (flexible). Manusia boleh dilentur, dibentuk dan diubah. Ia 

mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan, menghayati dan sehat dengan adat-

adat, nilai, tradisi atau aliran baru atau meninggalkan adat, nilai dan aliran lama, 

dengan cara intraksi sosial baik dengan lingkungan yang bersifat alam atau 

kebudayaan. Proses membentuk identitas, sifat dan watak atau mengubah dan 

memupuk serta mengajukan ciri-cirinya yang unik dinamakan sosialisasi, atau 
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proses pemasyarakatan. Mudah atau susahnya proses ini bergantung pada usia dan 

cara yang digunakan untuk sampai kepada tujuan
189

”. 

Tokoh-Tokoh Perenialisme, antara lain ;  

1. Plato, “dilahirkan di Athena pada tahun 427 SM. dan meninggal pada 

tahun 347 SM. dalam usia 80 tahun. Ia dibesarkan dalam keluarga 

bangsawan Athena yang kaya raya, sebuah keluarga Aristokrasi yang 

turun temurun memegang peranan penting dalam politik Athena”
190

. 

Ayahnya “Ariston mengaku keturunan raja Athena, ibu Plato, Periction, 

adalah keturunan keluarga Solon. seorang pembuat undang-undang, 

penyair, pemimpin militer dari kaum ningrat dan pendiri demokrasi 

Athena yang terkemuka”
191

.  

2. Aristoteles “lahir di Stageira, suatu kota kecil di semenanjung Kalkidike di 

Trasia (Balka) pada tahun 384 SM dan meninggal di Kalkis pada tahun 

322 SM. Bapaknya bernama Nichomachus, seorang dokter istana yang 

merawat Amyintas II raja Macedonia”
192

.  

3. Thomas Aquinas atau Tomas dari Aquino (1224-1274 M) lahir di Rocca 

Sicca dekat Napels, Italia
193

.  

4. Sayyed Hossein Nasr adalah seorang filsuf dan mistikus yang dilahirkan 

pada tahun 1933 di Teheran, ia dikenal sebagai salah satu cendekiawan 

muslim yang mempunyai wawasan sangat kaya tantang khasanah Islam
194

. 
 

Menurut Plato, manusia pada hakikatnya memiiki tiga potensi dasar, yaitu 

nafsu, kemauan dan pikiran. Ketiga potensi ini merupakan asas bagi bangunan 

kepribadian dan watak manusia. Ketiga potensi ini akan tumbuh dan berkembang 

melalui pendidikan, sehingga ketiganya berjalan secara berimbang dan harmonis. 

Manusia yang memiliki potensi rasio yang besar akan manusia kelas pemimpin, 
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kelas social yang tinggi. Manusia yang besar potensi kemauannya, akan menjadi 

manusia-manusia prajurit, kelas menengah. Sedangkan manusia yang besar 

potensi nafsunya akan menjadi manusia-manusia pekerja, kelas rakyat jelata. 

Pendidikan dalam hal ini hendaklah berorientasi pada potensi psikologis dan 

masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan kelas-kelas sosial dalam 

masyarakat tersebut”
195

.  

Plato adalah “filsuf idealis yang memandang dunia ide sebagai dunia 

kenyataan. Pokok pikiran plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah 

manifestasi daripada hukum universal yang abadi dan sempurna. Ketertiban sosial 

hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran dan bila asas normatif dalam tata 

pemerintahan”. 

Perennialisme “menawarkan metode pendidikan dengan cara regresif, 

yakni “kembali kepada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkah 

pada zaman kuno dan abad pertengahan. Prinsip umum yang ideal itu 

berhubungan dengan nilai ilmu pengetahuan, realita, dan moral yang mempunyai 

peranan penting dan pemegang kunci bagi keberhasilan pembangunan 

kebudayaan pada abad ruang angkasa ini”
196

. 

Perenialisme meyakini empat pandangan pokok, yakni ; “pertama, bahwa 

perenialisme mengambil jalan regresif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip 

dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani Kuno dan Abad Pertengahan. 
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Kedua, perenialisme beranggapan bahwa realita itu mengandung tujuan. Ketiga, 

perenialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. 

Keempat, perenialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik 

alam, penuh kedamaian, dan transcendental”
197

. 

Sesuai dengan namanya perenialisme bermakna “segala sesuatu yang ada 

sepanjang sejarah, melihat bahwa teradisi perkembangan intelektual yang ada 

pada zaman yunani kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat 

memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan masyarakat perlu digunakan 

dan diterapkan dalam menghadapi alam modern yang sarat dengan problem 

kehidupan”
198

. 

Spirit “perenialisme ini sungguh berbeda dengan kondisi dunia modern 

saat ini yang sangat mengandalkan rasionalitas empiris-positivistis dimana 

kebenaran dalam konteksnya yang serba terukur, teramati dan teruji secara 

inferesial yang melihat realitas sebagai sesuatu yang serba materi. Dunia modern 

juga memunculkan berbagai problem kemanusiaan, seperti munculnya sikap 

ambivalensi yang mencengkram dan mendatangkan kebingungan, kebimbangan, 

kecemasan, ketakutan dalam bertingkah laku, sehingga manusia hidup dalam 

ketidak menentuan dan cendrung kehilangan arah dan jati dirinya”. 

Pendidikan itu bagi perenialisme dipahami sebagai jalan kembali, 

maksudnya ;  
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“Sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang (zaman 

modern) in terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan 

kemasa lampau. Perenialisme merupakan aliran filsafat yang susunannya 

mempunyai kesatuan, dimana susunannya itu merupakan hasil pikiran yang 

memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan 

lurus. Karena itulah perenialisme berpendapat bahwa mencari dan 

menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat 

khususnya filsafat pendidikan, Tujuan pendidikan adalah ”membina 

pemimpin yang sadar” dan mempraktekskan asas-asas normatif itu dalam 

semua aspek kehidupan”. 

 

Oleh karena itu, pendidikan harus bertujuan membantu siswa dalam 

memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Karena kebenaran itu bersifat 

universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek 

dandisiplin mental agar terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada 

materi (contend based, subject-centered) dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, 

matematika, bahasa, humaniora, sejarah dan lain-lain”
199

. 

Menurut Gandhi, perenialisme merupakan ; 

“Aliran filsafat yang medasarkan pada kesatuan, bukan mencerai-beraikan; 

menemukan persamaan-persamaan, bukan membanding-bandingkan; serta 

memahami isi, bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Maka 

dari itu, dapat dikatakan bahwa perenialisme merupakan filsafat yang 

susunannya mempunyai kesatuan. Susunan tersebut merupakan hasil pikiran 

yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan 

lurus. Oleh karena itulah, perenialisme berpendapat bahwa mencari dan 

menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, 

khususnya filsafat pendidikan”
200

. 
 

Perenialisme “memandang tugas pendidikan itu adalah mengajar, 

termasuk mengajar pengetahuan yang mana pengetahuan itu termasuk kebenaran. 
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Kebenaran itu sendiri dimana-mana sama, sedemikian rupa menjadikan 

pendidikan itu dimana pun mestilah sama, sedangkan anak didik sebagai individu 

dipandang oleh kelompok ini adalah sebagai makhluk rasional dan spiritual. 

Secara implisit tentunya juga anak didik adalah makhluk moral dan etik”201. 

Perenialisme sebagaimana yang dituturkan Muhmidayeli, bahwa : 

“Pendidikan bukanlah semacam imitasi kehidupan, tetapi tidak lain adalah 

suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Sekolah menurut kelompok ini tidak 

akan pernah dapat menjadi situasi kehidupan yang ril. Anak dalam hal ini 

menyusun rancangan dimana ia belajar dengan prestasi-prestasi warisan 

budaya masa lalu. Tugasnya kemudian adalah bagaimana merealisasikan 

nilai-nilai yang diwariskan kepadanya dan jiika memunginkan meningkatkan 

dan menambah prestasi-prestasi itu melalui usaha sendiri”
202

. 
 

Masih lagi menurut Muhmidayeli, bahwa ; 

“Prinsip mendasar pendidikan bagi aliran perennial ini adalah membantu 

subjek-subjek didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, 

karena memang kebenarannya sifat universal dan tetap. Kebenarann-

kebenaran seperti ini hanya dapat diperoleh subjek-subjek didik melalui 

latihan intelektual yang dapat menjadikan pikirannya teratur dan 

tersistematisasi sedemikian rupa. Hal ini semakin penting terutama jika 

dikaitkan dengan persoalan pengembangan spiritual manusia”
203

.  
 

Lebih panjang lagi Muhmidayeli menguraikan tentang perenialisme ini 

meyakini bahwa :  

“Pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran/nilai yang 

abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran sedangkan kebenaran selamanya 

memiliki kesamaan. Oleh karena itu pula maka penyelengaraan pendidikan 

pun di mana-mana mestilah sama. Pendidikan mestilah mencari pola agar 

subjek-subjek didik dapat menyesuaikan diri bukan pada dunia saja, tapi 

hendaklah pada hakikat-hakikat kebenaran. Penyesuaian diri pada kebenaran 
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merupakan tujuan belajar itu sendiri. Oleh karena itu, para Perenialisme 

memandang, bahwa tuntutan tertinggi dalam belajar adalah latihan dan 

disiplin mental. Para Perenialis percaya, bahwa pemikiran subek-subjek 

didik akan menjadi nyata melalui pelatihan-pelatihan intelektual. Cara 

mudah untuk mengajar subjek-subjek didik adalah dengan cara 

menumbuhkan keinginan untuk belajar. Realisasi diri sangat tergantung pada 

disiplin diri, sedangkan disiplin diri itu sendiri dapat diraih melalui disiplin 

eksternal. Berdasarkan pemikiran ini, maka Perenialis sampai suatu 

kesimpulan, bahwa belajar adalah upaya keras untuk memperoleh sesuatu 

ilmu pengetahuan melalui disiplin tinggi dalam latihan pengembangan 

prinsip-prinsip rasional”
204

.  
 

Berkaitan ini pula Uyoh Sadullâh berkomentar “keinginan untuk menjadi 

diri sendiri itu ada pada setiap manusia. Pada dasarnya ingin menjadi “diri 

sendiri”. Anak ingin menjadi individu yang bebas, dan untuk itu ia 

mempertahankan dirinya dengan sekelilingnya. Semangat kehidupan itu ada, 

namun merasa tak mampu bahkan pada saat dilahirkan sama sekali tidak 

berdaya”
205

.  

5. Teori Idealisme 

Herman Horne mengatakan idealisme merupakan pandangan yang 

menyimpulkan bahwa alam adalah ekspresi dari pikiran, subtansi dari dunia ini 

adalah dari alam pikiran dan hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui 

jiwa. Senada dengan itu, Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian 

filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik 

hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa (mind) dan spirit (rûh). 
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Karena itulah kata "idea", dimaksudkan sebagai sesuatu yang hadir dalam 

jiwa”206.  

Lebih lanjut George R. Knight menguraikan bahwa idealisme pada 

mulanya, adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikir 

daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme 

menekankan akal pikir (mind) sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi 

dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan 

materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Menurutnya, ini sangat 

berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata 

ada, sedangkan akal pikir (mind) adalah sebuah fenomena pengiring
207

.  

Bagi idealisme, memandang roh atau sukma manusia lebih berharga dan 

lebih tinggi daripada materi. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah 

sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia”
208

. 

Pokok pikiran filsafat Idealisme ini yang paling menonjol adalah tentang 

“metafisika, epistimologi dan aksiologi. Bahwa refleksi pendidikan filsafat 

idealisme dalam prakteks pendidikan yakni terlaksananya proses pendidikan 

dengan mendasarkan formulasi yang bertujuan untuk membentuk karakter, 
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mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial, kurikulum 

pendidikan ke arah pengembangan kemampuan nalar secara rasional dan 

pendidikan praktis. Metode merupakan kunci yang diutamakan oleh idealisme 

adalah metode socratik/dialektika. Dengan begitu peserta didik bebas untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya, pendidik 

bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerja 

sama dengan lingkungan, peserta didik dan alam”.  

Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini, adalah J.G. Fichte (1762-1814), F.W.J. 

Schelling (1775-1854) dan G.W.F. Hegel (1770-1831). Aliran ini lahir sebagai 

reaksi kritis terhadap paham kritisme-nya Immanuel Kant 91724-1804).  

Bagi idealisme, kesadaran dan pengalaman yang dicari didapatkan dari 

AKU yang merupakan dasar tindakan, dan ia adalah subjektif yang sekongkrit-

kongkritnya. Dia pula yang melahirkan kesimpulan dan yang memberi 

keterangan tentang keseluruhan yang ada. Yang ada itulah yang disebut 

idealisme.
118

 AKU dianggap sebagai satu-satunya realitas. AKU, dipahami 

sebagai hal yang otonom dan merdeka menempatkan diri menjadi sadar akan 

objek yang dihadapi, yaitu bukan AKU yang tergantung pada AKU yang mana 

fungsinya adalah yang harus dihadapi dan di atasi. Perkembangan terletak 

sepenuhnya pada hasil pengatasan objek (bukan AKU). Oleh karena itu AKU ini 

tanpak sebagai titik tolak pandangannya dan merupakan kriteria terakhir dari 
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kebenaran pengetahuan. Dengan demikian idealisme Fichte tanpak sangat 

subjektif.
119

 Maka perhatian pendidikan bagi kepentingan ilmu yang benar dan 

dalam mencapai hakikat yang kongkrit, meletakkan subjektif dalam ke-AKU-an, 

adalah hal yang musti. Lain lagi dengan Schelling, ia berpandangan kalau objek 

(bukan AKU-lah) yang sesungguhnya benar-benar ada. Subjektif AKU, ada 

karena objek bukan AKU.akan tetapi munculnya AKU dari alam adalah yang 

telah sadar. Kedudukan budi dan alam sederajat berhadap-hadapan sebagai 

subjek dan objek. Sebenarnya keduanya itu muncul dari Tuhan yang semakin 

lama semakin tinggi derajatnya. Budi juga muncul dari Tuhan yang menyadari 

dirinya dan menjelma menjadi ilmu, moral, sejarah, negara, dan seterusnya. 

Karena Schelling mengakui yang adanya objek yang realitas, maka idealisnya 

dinamakan idealis-objektif.
120

 Dan karena itu pula memusatkan perhatian pada 

yang objektif adalah tugas utama pendidikan, agar manusia memahami tentang 

hakikat dirinya yang AKU dan berhadapan dengan objek, dihadapan yang Maha 

Tinggi derajatnya. Paham idealisme yang lebih radikal adalah dari Hegel dengan 

teori dialektika-nya. Tesis menimbulkan antitesis dan membentuk sintesis dan 

sintesis ini segaligus adalah tesis baru, yang menimbulkan antitesis dan 

membentuk sintesis baru, dan begitulah seterusnya.
121

dalam perkembangannya 

Hegel tertarik pada hal-hal yang bersifat mutlak daripada yang tidak mutlak. 

Yang mutlak adalah rûh atau jiwa, tetapi rûh itu menjelma pada alam yang sadar 
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akan dirinya. Rûh adalah idea, artinya berpikir. Dalam sejara kemanusiaan rûh 

sadar akan dirinya, dan kemanusiaan merupakan bagian daripada idea yang 

mutlak, yaitu Tuhan. Selanjutnya idea yang berpikir itu sebenarnya adalah gerak, 

yaitu gerak yang menimbulkan gerak yang lain. Gerak ini mewujudkan suatu 

tesis yang dengan sendirinya menimbulkan gerak yang berlawanan, yaitu 

antitesis. Akhirnya ada tesis gerak yang mutlak dan anti tesis ini menimbulkan 

tesis baru, serta kemudian menimbulkan antitesis lai, begitulah seterusnya.
122

 

Kesimpulan Hegel, adalah bahwa pada hakikatnya yang mutlak adalah gerak, 

bukan sesuatu yang tetap dan tidak berubah serta melatar belakangi suatu hal. 

Proses gerak secara dialektik itu dapat berlaku pada segala kejadian dan berlaku 

meurut hukum budi. Selanjutnya ia menegaskan ; semua yang masuk akal itu 

sungguh-sungguh ada dan “ada” yang secara sungguh-sungguh itulah dapat 

dipahami.
123

 Selanjutnya Hegel menjelaskan ide filsafatnya membagi rangkaian 

pemikirannya kedalam tiga rangkaian, yakni ; pertama, logika dan filsafat 

tentang idea, kedua, filasafat alam, yaitu, filsafat tentang idea yang menjelma 

pada alam, dan ketiga, filsafat rûh, yaitu ; filsafat tentang idea yang kembali pada 

diri sendiri.
124

 Sehingga pendidikan dalam kaca mata Hegel mestilah 

mengantarkan manusia untuk mengerti tentang dirinya « Idea » yang akan 

menyadari bahwa ia adalah bagian dari alam, yang mempunyai rûh, sebagai 

motor penggerak bagi setiap gerakannya, dan hasil dari gerakannya akan 
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menjelma pada alam lagi dan begitu selanjutnya. Pendidikan harus mampu 

menyadarkan manusia tentang makna-makna rangkaian lingkarannya ini, yang 

akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau begitu Hegel tak salah penulis katakan 

kalau ia juga pada akhirnya penganut idealis-subjektif-objektif-subjektif-objektif-

subjektif dan begitulah selanjutnya tanpa henti bergerak sebagai suatu hal yang 

kuadrat alami. Karena mengikut pada hukum budi yang terjelma pada alam dan 

mengingkari kuadrat alami, maka tak salah pula paham ini dikatakan idealis 

alami, atau “natural filoshopi”. Demikianlah tiga tokoh besar idealisme, yang 

masing-masing memiliki ciri khas dan pemikiran yang berbeda. 

 

C. Konsep/Teori Tentang Tujuan Pendidikan Islam 

Secara kebahasaan, di dalam bahasa Arab, tujuan itu dinamakan dengan Al-

hadf  dan Al-ghard. Al-hadf, berarti al-ghard al-muntadalfihi  bi al-sihâm (sasaran 

atau objek yang diperlombakan dengan panah) atau kullu shay‟in „azȋm walmurtafi‟ 

(segala sesuatu yang besar dan tinggi)
209

. Dan kata al-ghard berarti “maksud atau 

yang diinginkan”
210

.  

Secara Istilah, Ibn Manzur mendefenisikannya tujuan kepada al-hadf al-

ladhiyunsabufayurmafihȋ (sasaran yang ditinggalkan kemudian dilempar). Kedua kata 

ini sama artinya dengan sasaran yang dituju oleh seseorang dalam suatu lemparan 

dengan anak panah.  

                                                 
209
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Menurut Al-Isfihâni, al-ghard berarti “sasaran yang dituju oleh suatu 

lemparan”
211

. Dengan begitu, maka tujuan dapat diartikan kepada sesuatu yang sangat 

didambakan bagaikan pemanah yang berharap agar anak panahnya dapat mencapai 

sasaran atau objek yang dipanah. Dari sini pula Kadar M. Yusuf menyimpulkan 

tujuan adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai atau setiap target yang ingin 

dicapai
212

. 

Tujuan merupakan standar, pengarah, titik pangkal dan titik akhir sebuah 

usaha, pembatas gerak dan menjadi patokan dalam menentukan penilaian apakah 

sudah sesuai dengan yang didinginkan atau belum
213

. Setiap rencana yang disusun, 

aktifitas yang dijalankan dan fasilitas yang disediakan adalah dalam rangka mengejar 

tujuan yang ingin dicapai. Sedemikian pentingnya suatu tujuan, maka ia dirumuskan 

sebelum menentukan yang lainnya. 

Dalam rangka “penyelenggaraan pendidikan, baik pada tingkat lembaga 

maupun dalam proses pembelajaran, mempunyai target atau sasaran yang ingin 

dicapai. Guru dan siswa mesti mengetahuinya; guru mesti tahu apa yang ia inginkan 

dari muridnya setelah berlangsungnya proses pembelajaran. Demikian pula peserta 

didik, mereka harus tahu apa yang akan mereka peroleh; dengan kata lain, 

kompetensi apa yang harus mereka miliki melalui materi yang disajikan”
214

.  
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Tujuan pendidikan “memegang peranan penting dalam pendidikan, karena 

tujuan dapat memberikan arahan yang jelas dalam melaksanakan segala kegiatan 

Pendidikan”
215

. Begitu pula “penentuan tujuan pembelajaran menjadi penting tidak 

hanya memastikan sasaran yang ingin dicapai, tetapi juga dapat memberikan arahan  

kepada guru dalam memilih dan menentukan materi pembelajaran, sebab, materi 

pembelajaran tergantung kepada tujuan. Perubahan tujuan berdampak kepada 

perubahan materi”
216

. 

Dalam merumuskan tujuan pendidikan harus mempertimbangkan tujuan 

penciptaan, tujuan hidup, aktualisasi diri/tugas kemanusiaan, sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan dan pandangan
217

. Secara hirarki tujuan – tujuan pendidikan 

itupun diatur oleh negara menjadi tujuan nasional, lalu turun menjadi tujuan 

institusional, berlanjut lagi ketujuan instruktusional baik umum maupun khusus. 

Namun apabila disimpulkan komponen yang ada dalam merumuskan tujuan tidak 

lepas dari hakikat tentang Pencipta, manusia dan alam. Apabila disimpulkan  lagi 

menjadi dua hal saja, yakni Pencipta dan ciptaan (manusia dan alam). 

Tujuan pendidikan yang dirumuskan itu akan dicapai dengan proses 

perubahan dalam rentang waktu yang ditargetkan dengan segenap kemampuan baik 

berupa materi maupun non materi. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

tersebut dipengaruhi pula oleh apa yang menjadi dasar pijakannya. Ini tidak lepas dari 

hakikat tujuan yang ingin dicapai. Upaya mencapai tujuan pendidikan itu pula 
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adalah dalam rangka menselaraskan tujuan penciptaan dan tujuan hidup dipentas 

bumi ini.  

Jadi tujuan pendidikan Islam dirancang adalah dalam rangka 

merealisasikan/menselaraskan tujuan penciptaan dan tujuan hidup manusia tersebut. 

Tujuan itulah yang dijadikan model atau sosok manusia yang ingin diwujudkan 

dalam arti mewujudkan manusia yang selaras situ.  

Perbedaan  dalam memandang hakikat tujuan melahirkan perspektif tentang 

tujuan (sosok) yang ingin dicapai tersebut berbeda pula. Itulah sebabnya para pakar 

memandang tujuan pendidikan Islam itu beragam, antara lain; 

1. Menurut al-SyaiBanȋ  adalah ”Perubahan yang ingin direalisasikan praktik 

pendidikan, baik perubahan tingkah laku individu, kehidupan masyarakat, dan 

lingkungan sekitar; maupun perubahan yang ditujukan pada praktik pendidikan 

dan pembelajaran itu sendiri”.
218

 

2. Menurut al-Ghazali berdasarkanan alisis Fatiyah Hasan Sulaiman terhadap 

karya-karya al-Ghazali adalah : Pertama, ”insan purna yang bertujuan 

mendekatkan diri kepada Allâh Swt”. Kedua, ”insan purna yang bertujuan 

mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.
219

 

3. Muhammad „Atiyyah al-Abrasy iadalah ”(1) mencapai akhlak yang sempurna; 

(2) mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat; (3) persiapan mencari rezeki 

dan memperhatikan aspek-aspek yang bermanfaat bagijiwa dan raga; (4) 

mengembangkan spirit alamiah, memenuhi  rasa ingin tahu (curiosity) dan 

memungkinkan peserta didik mencari rezeki dan hidup terhormat dengan tetap 

menjaga kecerdasan emosional dan spiritual”.
220

 

4. Almin al-Misri adalah ”(1) mencapai keikhlasan ibadah kepada Allâh Swt.; (2) 

aktualisasi individu dengan menumbuhkan kepribadian islami yang ideal; (3) 

membina masyarakat islami; (4) merealisasikan manfaat agama dan dunia”.
221

 

5. M. Natsir, adalah “penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada 

yang menyembah, penghambaan yang member kekuatan kepada yang 
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menghambakan dirinya. Orang yang menghambakan dirinya, segenap rohani 

dan jasmaninya kepada Allâh untuk kemenangan dirinya dengan arti seluas - 

luasnya, itulah tujuan manusia di dunia
222

”. 

6. Ahmad Tafsir adalah ”menghasilkan lulusan yang merupakan manusia terbaik. 

Cirinya ada dua, yaitu mampu hidup tenang dan produktif dalam kehidupan 

bersama. Untuk mencapai dua tujuan itu, dia harus memiliki badan sehat dan 

kuat, otak cerdas dan pandai, serta iman yang kuat. Jika dirinci lagi, ketiga 

karakter manusia terbaik adalah (1) berdisiplin tinggi; (2) jujur; (3) kreatif; (4) 

ulet; (5) berdaya saing tinggi; (6) mampu hidup berdampingan dengan orang 

lain; (7) demokratis; (8) menghargai waktu; (9) kemampuan mengendalikan 

diri yang tinggi”.
223

 

7. Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, adalah “Terbentuknya insane kâmil yang di 

dalamnya memiliki wawasan kâffah agar mampu menjalankan tugas – tugas 

kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi”
224

. 

8. Rumusan Seminar Pendidikan Islam Se-Indonesia 7-11 Mei 1960 di Cipayung- 

Bogor, adalah ”Menanamkan takwa, akhlak serta menegakkan kebenaran 

dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut 

ajaran Islam”.
225

 

9. Bukhari Umar menuliskan tujuan pendidikan adalah bertakwa kepada Allâh 

Swt, beriman, berilmu dan berakhlak mulia
226

. 

 

Tujuan – tujuan pendidikan Islam di atas menurut Rosidin, terlihat tumpang 

tindih, misalnya tujuan persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, termasuk tujuan 

kategori tujuan puncak sekaligus tujuan umum pendidikan Islam. Betapapun, ketiga 

tujuan pendidikan Islam tersebut dapat dikaitkan durasi pencapaiannya, mulai dari 

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
227

 dan terkadang tujuan 

                                                 
222

Junaedi, M. (2017). Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam. Kencana. Diambil juga 

dari jurnal Nabila, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 5 Mei 2021, 10.36418/japendi.v2i5.170, 

hlm, 870. Diambil Hari Kamis, Tamggal 23 Desember 2021, Pukul 07.30 Wib. 
223

 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam : Integegrasi Jasmani, Rohani dan Qalbu ; 

Memanusiakan Manusia (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 76-83. 
224

 Abdul Mujib dan Yusuf Madzkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. 

Ke-1, hlm, 85-86. 
225

 HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan PraktisBerdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm, 41. 
226

 Bukhari Umar, HaditsTarbawi : Pendidikan Dalam Perspektif Hadits (Jakarta : Amzah, 

2016), Cet. Ke-4., hlm, 29-37. 
227

 Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam :Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir 

Tarbawi (Jakarta : Rosadakarya, 2020), hlm, 110. 

https://dx.doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170


 

 

 

Isran Bidin,  107 

pendidikan Islam tersebut bercampur pula dengan tujuan suatu bidang ilmu 

pengetahuan.  

Tujuan – tujuan itu juga terkadang berdiri sendiri, tidak serangkai dengan 

penjelasan persepektif pendidikan secara utuh, bukan sebagai bagian akhir dari 

serangkaian tulisan yang sistematis tentang pendidikan dan strategi dalam 

mewujudkannya. Ada pula tujuan – tujuan yang disusun dari perspektif yang tidak 

satu bagian dari pemikiran pendidikan. Ada juga tujuan yang diambil dari berbagai 

sari karya mereka.  

Tujuan pendidikan menusrut filsuf sekaligus sufistik Islam Al-Ghazali adalah 

mewujudkan manusia yang ma‟rifah (manusia yang mengenali Rabb-nya) yakni 

manusia yang bahagia dunia akhirat. Tujuan tersebut bermakna dua kesempurnaan 

hidup. (a), kesempurnaan mendekatkan diri kepada Allâh Swt (nilai ibadah). (b), 

kesempurnaan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (sebagai tercapainya nilai 

ilmu).  

Dua kesempurnaan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya 

yang harus dicapai sekaligus. Kesempurnaan yang pertama merupakan pokok bagi 

tercapainya kesempurnaan yang kedua, sedangkan kesempurnaan yang kedua 

merupakan pula tanda keberhasilan kesempurnaan yang pertama. 

Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali di atas masih perlu dijabarkan dalam 

tujuan umum dan khusus dalam prakteks pendidikan dan pengajaran Islam. Adapun 

tujuan umumnya meliputi ; (a) membentuk akhlak mulia, (b) mendekatkan diri 

kepada Allâh Swt, (c) memperoleh ilmu, (d) mengembangkan fitrah, (e) menciptakan 
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keseimbangan dalam diri, (f) mencari keridhaan Allâh Swt, (g) mewujudkan 

ketenangan dan ketentraman, (h) membiasakan diri untuk beramal soleh, dan (i) 

meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allâh Swt. 

Sedangkan tujuan khususnya meliputi : (a) mendidik dan mengajar orang agar 

pandai beribadat, berdoa, berdzikir, berbuat baik, (b) menjauhkan diri dari akhlak 

atau sifat tercela, dan bersikap dengan akhlak terpuji
228

. Lebih kurang senada dengan 

itu, Ary Antony Putra mengatakan bahwa tujuan utama dalam menuntut ilmu 

segaligus menjadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk memperoleh kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat
229

.  

Muhammad Iqbal merancang tujuan pendidikan Islam adalah membentuk 

insan kamil (manusia sempurna dengan terpadunya ilmu-ilmu umum dengan agama 

dan total dalam berislam). Menurut Iqbal ada delapan gagasan pokok untuk 

merekonstruksi pendidikan Islam secara filosofis dengan meningkatkan dinamika dan 

kreativitas manusia. Diantaranya : (a) konsep individualitas, (b) pertumbuhan 

individu, (c) keseimbangan rohani dan jasmani, (d) menyatukan keduanya individu 

dan masyarakat, (e) kreativitas individu, (f) kecerdasan dan instruksi intuisi, (g) 

pendidikan karakter, dan (h) pendidikan sosial
230

. 
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Ismâil Râji Alfaruqi memandang tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan 

Insan bertauhid. Gagasan beliau tentang Islamisasi pengetahuan bersumbu pada  

tauhid yakni “kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allâh Swt. Tauhid menjadi 

esensi peradaban dan esensi Islam itu sendiri”
231

. Tujuan pendidikan Islam bertumpu 

pada pembentukan tauhid dan tauhid menjadikannya sebagai prinsip hidup
232

.  

Syed M. Naquib Al-Attas memandang tujuan pendidikan dalam Islam 

mewujudkan manusia yang baik/sempurna, yaitu manusia yang universal/insan 

kamil
233

 maksudnya manusia yang sesuai dengan fungsi diciptakannya manusia di 

mana ia membawa dua misi, yaitu (a) sebagai „Abdullah (hamba Allâh Swt) dan (b) 

Khalifatullahufi al-Ardh (wakil Tuhan di muka bumi)
234

. Karena itu menurut beliau 

harus ada upaya sungguh – sungguh menyelamatkan umat Islam dan pendidikan 

Islam dengan desekulerisasi (penghancuran sekuler) dan dewesternsasi 

(penghancuran westernisasi)
235

.  

Lebih jauh sebenarnya pemikiran filsafat Syed M. Naquib Al-Attas ini adalah 

“tentang pembebasan manusia modern dari perangkap dan dari keterpasungan budaya 
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sekuler dan peradaban Barat yang diciptakan manusia sendiri. Topik ini terangkum 

dalam apa yang disebutnya sebagai sufisme atau aliran tradisional
236

. 

Murtadha Mthahhari merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah 

“mewujudkan manusia yang sempurna dengan cara melatih jiwa, akal, pikiran, 

perasaan dan fisik manusia dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan 

tumbuhnya seluruh potensi manusia baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya 

khayal, fisik, ilmu pengetahuan, bahasa, baik secara individual maupun kelompok. 

Melalui akal dan qalbu yang sudah diberikan Allâh Swt dan sebab pendidikan yang 

diterima manusia akan mampu bersosialisasi dengan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya”
237

.  

Kemudian Didhal Guessoum adalah seorang fisikawan yang berhasil 

membangun jembatan (rekonsiliasi epistemic) antara sains modern dan tradisi Islam. 

Perdebatan agama dan sains seolah tak kunjung habis-habisnya. Sains dan teksnologi 

merupakan unsur utama dalam kemajuan peradaban manusia menuju terbentuknya 

masyarakat berbasis pengetahuan. Namun, sains tanpa agama adalah timpang (lame), 

sedangkan agama tanpa sains adalah gelap (blind). Kehidupan manusia memerlukan 

arah dan pedoman. Sains tidak bertentangan dengan Islam, karena falsafah dan dasar-
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dasar teori serta formula yang dipakai oleh sains ternyata bersumber dari Al-Qur'an 

dan Hadits
238

 

Karena itu, langkah pertama untuk dilakukan oleh Guessoum adalah 

membangun landasan terciptanya hubungan yang harmonis antara sains, agama, dan 

filsafat. Kemudian memberikan contoh bagaimana model Averroesian dapat 

diterapkan beberapa topik penting, seperti kosmologi, desains, evolusi, dan lain-

lain
239

. Cara yang ditawarkan Nidhal Guessoum untuk rekonsiliasi sains dengan 

agama yang didasarkan atas tiga prinsip, yaitu ; (1) prinsip tidak bertentangan, (2) 

prinsip penafsiran berlapis, dan (3) prinsip falsifikatif teistik. Tujuan Pendidikan 

menurutnya adalah menjadikan manusia yang komprehensif/utuh
240

. 

Dengan kondisi ini, ada beberapa pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam 

cendrung menjadi andragogi Barat artinya memiliki konsep yang bagus untuk 

manusia dewasa dan sempurna. Namun tidak mempunyai sosok manusia yang pasti 

untuk menjadi teladan. Berbeda dengan tujuan pendidikan Islam yang memang 

memiliki sosok teladan yang paripurna yaitu banginda Nabi Muhammad SAW.  

Kesempurnaan akhlak, kematangan jiwanya dan kedewasaannya dalam berpikir”
241

. 
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Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah “bagaimana strategi dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan Islam sebagai sosok yang diinginkan. Strategi inilah 

yang penulis anggap sebagai lacuna atau ruang kosong yang mesti dibangun. Tujuan 

pendidikan Islam yang dirumuskan dengan strategi khusus untuk mewujudkannya 

mesti sealur dan sistematis dalam rangka mesejalankannya dengan kehendak Allâh 

Swt sebagai Pencipta”.  

Tujuan pendidikan Islam yang rabbâniy berbeda dengan tujuan – tujuan yang 

sudah dirancang sebelumnya. Tujuan pendidikan Islam yang rabbâniy dirumuskan 

melalui bangunan yang terstruktur dan sistematis yang bersumber dari Quran dan 

Hadits Nabi Muhammad Saw, mulai dari kajian bahasa, istilah, penafsiran ulama, 

filosofis, ontologis, mencakup epistemologis dan aksiologis yang akan disajikan pada 

bab IV dari tulisan ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah library research atau telaah perpustakaan tentang 

Konstruksi konsepsi Manusia rabbâniy (menyangkut Filososfi, Depenisi Rabbâniy, 

Indikator/parameter manusia rabbâniy, konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi 

serta model pendidikan rabbâniy sebagai jalan meuujudkan manusia rabbâniy.  

Telaah atau Menelaah berarti mempelajari, menyelidiki memeriksa, menilik 

dan dapat pula berarti meramalkan.
242

 Artinya bukan hanya sekedar mempelajari 

sumber teksstual, tetapi termasuk juga menyelidikinya dalam sistem pendidikan Islam 

yang berlaku saat ini lalu menilainya secara kritis guna menemukan kekurangannya 

kemudian mengkontruksinya sebagai temuan konsep baru : 

1 Sebagai perspektif yang menyeluruh meliputi ontologi, epistemologi dan 

aksiologi sehingga dengan demikian tidak ada lagi celah dikotomi, sekulerisasi 

dan westernisasi. 

2 Sebagai pendekatan dalam aktifitas pembelajaran pengetahuan / mata ajar 

(bersifat teoritis) dan dalam prakteks pendidikan yang terintegrasi (bersifat 

prakteks). 

3 Sebagai terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam dan dalam 

mengejar ketertinggalan. 

4 Sebagai paradigma baru yang mampu berkolaborasi dengan pendekatan full 

perspektif untuk meningkatkan mutu pendidikan sepanjang tidak 

menghilangkan misi tauhid. 

5 Sebagai paradigma baru yang diyakini mampu menginterdenpendensi segala 

yang berhubungkait dengan semua varian pendidikan Islam. 
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6 Sebagai paradigma baru diyakini mampu memperkuat educational discourses 

(wacana pendidikan) Islam selain ide – ide pembaharuan di bidang pendidikan 

islam yang sudah ada. 

7 Sebagai alternatif bagi kemajuan pendidikan Islam yang lebih solutif terhadap 

kemajuan zaman tanpa meninggalkan asfek kegemilangan historis masa 

keemasan generasi terdahulu.  
 

 

B. Sumber Referensi Penelitian 

Referensi dalam penulisan ini, yakni;  

1. Referensi Primer, digali dari : 

a. Al-Qurân  

b. Al-Hadits (Kutubu Tis‟ah/9 kitab hadits) yang meliputi : 

1. Shahih Bukhari (Al-Jâmi‟ Al-Musnad Al Mukhtasar Min Umûri 

Rasûlillâhi Wa Sunnânihi Wa Ayyâmihi), karya Imam Bukhari yang 

bernama lengkap Abu ‟Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhim bin 

Mughirah  bin Bardizbah Al-Ju‟fi Al-Bukhari (lahir : 194 H/wafat : 256 

H). 

2. Shahih Muslim (Al-Musnad Al-Shâhih Al-Mukhtasar Min Al-Sunan Bi 

Naql Al-„Adl „an „Adl „an Rasûlillâh SAW), karya Imam Muslim yang 

bernama lengkap Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin 

Warad bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburȋ ( lahir : 206 H/ wafat 261 

H).  

3. Sunan Abu Dâud, karya Abu Daud yang bernama lengkap, Abu Dâud 

Sulaimân bin Al-Asy‟ast bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi As-Sijistâni 

(lahir : 202 H/wafat 275 H). 

4. Sunan An-Nasa‟i, Karya An-Nasa‟i yang bernama lengkap Abu 

Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa‟i (lahir:215H/wafat : 303H). 

5. Sunan At Tirmidzi ( Al-Jâmi' As-Shâhih), karya At-Tirmidzi yang 

bernama lengkap Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin 

Adh-dhahak As-Sulami At-Tirmidzi ( lahir :209H/wafat:279H). 

6. Sunan Ibnu Majah, karya Ibn Majah yang bernama lengkap Abu 

Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini (lahir:209H/wafat : 

273H). 

7. Al-Musnâd, karya Imam Ahmad yang bernama lengkap Abu Abdillah 

Ahmad bin Hanbal Asy-SyaiBanȋ  (lahir: 164H/wafat : 241H). 
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8. Al Muwaththa‟, karya Imam Mâlik yang bernama lengkap Imam Darul 

Hijrah Mâlik bin Anas Al-Asbâhi (lahir:93H/wafat : 179H). 

9. Sunan Ad-Darimi, karya Ad-Darimi yang bernama lengkap Abu 

Muhammad Abdullâh bin Abu Abdirrahmân bin Al-Fadhl Ad-Darimi 

(lahir : 181H/wafat : 255H). 

 

c. Kitab Tafsir 

1. Tafsir Klasik, diantaranya : 

a. Tafsir Ath-Thabari : Jâmi‟ Al-Bayân ‟an at-Takwil al-Qurân Karya 

(w. 310 H/889 M). 

b. Ma‟âlimit Tanzȋl karya Abu Muhammad Al-Husain bin Mas‟ûd bin 

Muhammad ibn Al-Farra‟ Al-Baghawiy Asy Syafi‟ȋy (w. 510 

H/1089 M). 

c. Tafsir al-Kasysyaf  an Haqâiq al-Tanzȋl wa 'Uyûn al-Aqâwil fi 

Wujûh al-Ta'wil Jârullâh karya Abu Qâsim Mahmûd ibn Umar ibn 

Muhammad ibn Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari (w. 538 H). 

d. Tafsir Ma‟alim al-Tanzȋl, Abu Muhammad Al-Husein bin Mas‟ud 

bin Muhammad Al-Baghawi (w. 510 H). 

e. Tafsir al-Muharrar al-Wâjiz, Abu Muhammad Abdulhaq bin Abi 

Bakr Ghôlib bin Abdurrahman bin Gholib bin Abdurrauf bin Tamam 

bin Abdullah bin Tamam bin  Athiyyah bin Khalid bin Athiyyah Al-

Maharibi (w. 541 H). 

f. Tafsir Mafâtih al-Ghâib, Syaikhul Islâm Fakhruddȋn Al-Râzi (w. 

606 H). 

g. Al-Jâmi‟ Al-Ahkâm Al-Qurân, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr 

bin Farh Al-Qurthubi (w. 671H).  

h. Tafsir Anwâr At-Tanzȋl wa Asrâr At-Ta‟wil, karya Nasiruddȋn Abu 

Sâ‟id Abdullâh bin Abu Al-Qâsim Umar bin Muhammad bin Abi 

Al-Hasân „Ali Al-Baidhowiy As-Syairoziy As-Syafi‟i (w. 685 H). 

i. Tafsir Al-Qurân Adzȋm, Imadudȋn Abul Fidâ‟ Isma‟il bin Umar bin 

Katsir bin Dhau bin Dâr‟ Al-Qârsyi Al-Hashalȋ (w. 774H). 

 

2. Tafsir abad pertengahan, diantaranya :  

 

a. Tafsir Jalâlin, Jalaluddȋn Al-Mahalli (w. 864 H) dan Jalaluddȋn 

Abdurrahman bin abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq Al-Dȋn Al-

Suyuthi (w. 911 H). 

b. Irsyâd Al-„aql As-Sâlim ila Mazaya Al-Kitâb Al-Karȋm (Tafsir Abu 

Su‟ud), karya Muhammad Abu Su‟ud Afandi Muhyiddȋn 

Muhammad bin Muslihuddȋn Mustofa „Imâduddin Al-„Imâdi (w. 

982 H). 
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c. Fathul Qâdir al-Jâmi‟ Baina Fannâir Riwâyah Wad-Dirâyah Min 

‟Allilmit-Tafsir karya Syaukani yang bernama lengkap Imâm 

Muhammad bin Ali bin Muhammad „Abdullâh Asy-Syaukani Al 

Yamanȋy (w. 1250 H/1829 M). 

d. Rauhul Ma‟âniy, fi Tafsȋril Qurâni al „Azhȋmi wa as-Sab‟i al-

Masâniy karya Alusiy yang bernama lengkap Syihabunddiin 

Mahmud bin Abdullah Al Husaini Al Alusiy (w. 1270 H/1849 M) 

e. Tafsir Abi As Su‟udiy/Irsyâdul „Aqli as Salȋmi Ila Muziyâ Al Kitâbi 

Al Karȋmi karya Su‟ûdiy yang bernama lengkap Abu As Su‟udi Al 

„Amadiy Muhammad bin Muhammad Al Musthafa (w. 982 H/1561 

M). 
 

3. Tafsir Kontemporer, Diantaranya : 

a. Tafsir Muhammad Abduh, Karya Muhammad Abduh yang bernama 

lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan bin Khairullâh (w. 1354 

H/1933 M) di desa Mahlah An-Nashr. 

b. Tafsir Râsyid Ridha, karya Muhammad Râsyid Ridha yang bernama 

lengkap Muhammad Râsyid bin Ali Ridha bin Muhammad 

Syamsuddin bin Sayyid Bahauddȋn bin Sayyid Manlâ Ali Khâlifah 

al-Baghdâdi (w. 1356 H/1935 M). 

c. Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyûr yang bernama 

lengkap Muhammad Ath-Thâhir bin „Asyûr (w. 1393 H/ 1972 M) 

d. Tafsir ”Taisir Al-Karȋm Ar-Rahmân fi Tafsir Kalâm Al-Manân”.  

Karya As-Sa‟di dikenal sebagai “ Tafsir As-Sa‟di “ bernama lengkap 

Abdurrahman bin Nasir As-Sa‟di An-Nasiri At-Tamimȋ, (w. 1376 H/ 

1955 M). 

e. At Tafsir Al-Wâsith lil Qurân Al Karȋm karya Muhammad Said At 

Tanthawiy (w. 1431 H/2010 M). 

f. Tafsir Al Azhâr karya Hamka (w. 1402 H/ 1981 M). 

g. Tafsir Al Munir karya Wahbah Zuhaili (w. 1436 H / 2015 M). 

h. Tafsir Al-Mishbâh, Karya Quraisy Shihâb, ulama tafsir Qurân asal 

Indonesia dan masih hidup sampai sekarang. 

 

d. Kitab/buku ilmu pendidikan Islam.  

2. Referensi Skunder, diambil dari literatur – literatur lain seperti jurnal – jurnal 

yang ada kaitannya dengan pembahasan ini baik cetak maupun online. 
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C. Teknik Analisis Penulisan 

Sebelum dianalisis terlebih dahulu referensi dikumpulkan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dari sumber tertulis. Di dalam pendekatan 

kualitatis sendiri ada pula dua pola pengumpulan data, sebagaimana yang pernah 

ditegaskan oleh Sutopo dan Heribertus;  

“Pengumpulan data penelitian kualitatif itu adakalanya dengan metode interaktif 

dan ada kalanya dengan metode non interaktif.  

 

Pengumpulan data dengan metode interaktif itu berupa interview dan observasi 

berperan.  

 

Sedangkan metode non interaktif ditempuh melalui observasi tak berperan dan 

“content analysis” berupa  telaah terhadap dokumen dan arsip.
243

 

 

Yang dipilih adalah yang terakhir ini, yakni telaah terhadap dokumen dan arsip 

tertulis seperti buku/kitab/jurnal dan sumber tertulis lainnya dari internet seperti 

jurnal online. 
 

 

Dengan pertimbangan kesesuaian pada objek kajian, maka  pendekatan yang 

kedua dipilih sebagai metode pengumpulan data refensi pada penulisan ini, yaitu 

dengan metode non-interaktif, berupa “content analysis” terhadap berupa dokumen 

dan arsip berupa kitab/buku (cetak maupun non cetak) dan jurnal (online maupun 

offline) sebagaimana sumber data penelitian ini sebagaimana di atas dengan kegiatan 

membaca, menelaah dan mencatat bahan yang mendukung objek kajian sebagaimana 

tersebut pada bagian sumber penelitian ini lalu disaring/dianalisis/disimpulkan dan 
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dituangkan dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis
244

. Hal ini dilakukan berguna 

untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan antara teori dan prakteks yang terjadi 

dilembaga Pendidikan Islam. 

Di dalam mengolah atau mengumpulkan data referensi penelitian berupa 

membaca, menelaah dan mencatat lalu membuat kerangka berpikir atau 

merekonstruksi perspektif baru dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua 

pendekatan pula, yakni; 

a) Pendekatan teksstual; yakni menjadikan kajian terhadap sumber penelitian ini 

sebagai objek penelitian yang menggunakan cara berpikir deduktif. 

b) Pendekatan filosofis; yakni menggunakan sudut tinjauan filosofis dalam 

mencari hakekat kebenaran sesuatu yang dibahas, terutama terhadap objek 

kajian ini.  

 

 

Setelah data referensi dikumpulkan melalui pendekatan di atas selanjutnya 

dianalisis melalui cara kualitatif dengan sistematitika grand konsep yaitu model 

teori yang berangkat dari proposisi universal/umum untuk melandasi semua 

konstruksi lebih lanjut 
245

 dengan metode deskriptif analitik (mendeskripsikan konsep 

manusia menurut Qurân, konsep manusia menurut pendidikan Barat, konsep manusia 

rabbâniy dan konsep tujuan pendidikan Islam pada bab II. Selanjutnya menganalisis 
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dan mengkonstruksi pendidikan Islam rabbâniy dalam rangka mewujudkan manusia 

rabbâniy tersebut pada bab IV). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan ke dalam dua 

konstruksi sebagai berikut : 

1. Konstruksi manusia rabbâniy, yaitu ”Manusia yang hatinya dzikir dan niatnya 

ikhlâsh, ucapannya siddiq dan pikirannya mâhir (ulamâ‟), pandangannya 

syumûl (fuqahâ‟) dan cita-citanya karȋm, geraknya ibadah dan langkahnya 

ahsân, pembawaannya sabar (hulamâ‟) dan usahanya itqân, karyanya amal 

shâlih (senantiasa memperbaiki) dan perjuangannya jihâd, sikapnya takwa 

dan penampilannya tawadhuk, kebahagiaannya a‟lâ (tinggi) dan tujuannya 

ridha Allâh Swt, artinya kesemuanya sejalan dengan nilai-nilai yang 

dikehendaki Allâh swt. Yang Maha Pemelihara lagi Maha Pendidik”. 

 

2. Konstruksi Pendidikan Islam Yang Rabbâniy yang meliputi bebagai aspek 

yang terkait dengan Pendidikan Islam, yaitu : 

a. Pengertian pendidikan Islam yang rabbâniy, yaitu “pendidikan rabbâniy 

adalah pendidikan yang niatnya, dasarnya, prosesnya, metodenya, 

sarananya, lingkungannya dan tujuannya sejalan dengan nilai – nilai 

rabbâniy dalam arti sejalan dengan kehendak Allâh Swt. Atau Dengan kata 

lain “pendidikan yang rabbâniy adalah pendidikan yang ; baik 

ontologinya, epistemologi, prinsip maupun aksiologinya/arah bangunnya 

sejalan dengan nilai-nilai/parameter-parameter rabbâniy”. 

b. Corak/ karakter Pendidikan Islam Yang Rabbâniy, yaitu pendidikan yang 

rabbâniy dari segala aspek/komponen yang berkaitan dengannya ; mulai 

dari pengertiannya/perspektifnya, pilosofinya, ontologinya, 

epistemologinya, prinsipnya, kurikulumnya (tujuannya, materinya, 

evaluasinya, guru dan peserta didiknya) sampai pada aspek lainya. 

c. Pilosofi Pendidikan Islam Yang Rabbâniy : “Manuasia dihadapkan pada 

persoalan yang semakin kompleks, yang menginginkan untuk dapat hidup 

secara wajar dan mandiri, serta ingin kembali tetap dalam keadaan fitrah 

kepada Allâh Swt. “Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan 

sungguh-sungguh menuju rabb-Mu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. 

Dan bahwasanya kepada Rabb-mulah kesudahan segala sesuatu (QS. Al-

Insyiqâq [84]: 6)”. Menemui-Nya hanyalah dengan jalan mengabdi 

kepadaNya. “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya 
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mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariât [51]: 56)”. Lalu hidup dipentas 

dunia ini dengan aturan yang benar “....Allâh tidak menjadikan langit dan 

bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) 

yang benar dan waktu yang ditentukan (QS. Ar-Rûm [30]: 8)”. Artinya 

tujuan hidup manusia adalah merealisasikan tujuan dari dicipatkannya 

manusia, yaitu berupa penghambaan atau beribadah kepada Pencipta, 

Allâh Swt”.
801

 Untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia (mengabdi 

kepada Allâh Swt) dan tujuan hidup manusia (menjadi Abdi Allâh Swt 

yang akan kembali kepada-Nya dengan bahagia), diperlukanlah pendidikan 

Islam yang baik dan berkelanjutan untuk mencapai manusia baik/ideal 

yang diharapkan. Dengan kata lain pendidikan Islam yang diselenggarakan 

mestilah berproses dalam rangka menyiapkan dan merealisasikan dari 

tujuan diciptakannya dan tujuan hidupnya manusia. Dalam rangka 

menyiapkan, merealisasikan mensejalankan antara tujuan penciptaan 

manusia dan tujuan hidupnya dengan tujuan pendidikan Islam, itulah 

sebabnya ditawarkan model tujuan pendidikan Islam yang baik/ideal untuk 

melahirkan manusia yang baik/ideal. Dengan pendidikan Islam yang 

rabbaniy hendaknya diraih  peribadi yang jinak/baik, yang membawa 

seluruh unsur keperibadiannya (jasmani dan ruhani) secara bertahap dan 

membawa setiap apa yang melekat pada dirinya; akidah, mu‟amalah, 

akhlak, ubudiyah, ilmu dan pendidikannya untuk selalu dapat sejalan 

dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allâh SWT. Yaitu umat yang memiliki 

asas, tujuan dan orientasi Ilahiyah; yang telah terbentuk atas wahyu Allâh 

dan dikuatkan oleh ajaran-ajaran dan hukumnya. Oleh karena itu, 

diperlukanlah pendidikan yang membawa segala aktivitas, aktivitas, gerak 

dan langkah, niat, pikiran, persepsi, dan ucapan, kesemuanya sejalan 

dengan nilai-nilai yang dipesankan Allâh Swt pula ; yaitu pendidikan yang 

berdiri diatas filosofi, ontologi, epistemologi, prinsip dan aksiologi/arah 

bangun yang rabbâniy. Sebab dari sanalah puncai bagi hal-hal yang 

bersifat teksnis lainnya, yang diharapkan untuk dapat mewarnai 

karekteristik rabbâniy ini pada semua seluk-beluk pendidikan Islam.  

d. Ontologi pendidikan rabbâniy bermakna hakikat pendidikan rabbâniy yang 

bersumber dari seluruh sudut pandang sebagai sunnatullah berpikir secara 

mendasar, mendalam dan menyeluruh yang sejalan dengan nilai – nilai 

yang dikehendaki Allâh (rabbâniy) ;  Bahwa Allâh Swt adalah maujud 

(ada) yang sebenarnya, pencipta, ada dengan sendirinya, zat-Nya berasal 

dari diri-Nya sendiri, Dialah yang Awal dari segala yang bermula dan 

Akhir dari segala yang berkesudahan, Dia tempat meminta dan tujuan 

segala harapan, yang Ghâib, yang Nyata, hakikat essensi, Yang Maha 
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Berkuasa, Pengendali alam yang pluralitas dan Penentu segala perubahan. 

Karena itu manusia dalam perspektif ontologi pendidikan rabbâniy adalah 

sebagai yang diciptakan, ada karena diadakan (makhluk), sebagai 

penampakan dari kehendak Allâh Swt (hamba), sebagai yang diatur, 

diperintah, digerakkan, dikendalikan, sebagai objek perubahan dan 

seterusnya. Maka melalui usaha pendidikan, manusia diubah kearah yang 

dikehendaki Allâh Swt. Sehingga manusia mampu memilih cara berada 

(eksistensi) dalam hidup dan kehidupan di dunia ini dan melalui perubahan 

bahkan menjadi agen perubahan sesuai dengan kehendak-Nya atau sesuai 

dengan nilai – nilai rabbâniy. Jadi yang dimaksud dengan kalimat 

“konstruksi ontologi Pendidikan Islam yang rabbâniy” disini adalah 

“cabang filsafat yang berlandaskan nilai – nilai rabbâniy dalam mengupas 

segala seluk – beluk pendidikan Islam dalam rangka mengejar kehendak 

Allâh Swt. Intinya kehendak Allâh Swt. Nilai – nilai rabbâniy dijadikan 

pijakan secara mendasar, mendalam, menyeluruh dan sistematis dalam 

memulai, mengawal dan dalam menjalankan seluruh proses pendidikan 

Islam. Dengan demikian ontologi pendidikan Islam yang rabbâniy betul – 

betul sebagai jalan/cara untuk mewujudkan manusia yang diinginkan Allâh 

Swt. Pendidikan rabbâniy sebagai wasilah pengantar manusia dalam rangka 

menjadikan manusia rabbâniy. 

e. Epistemologi rabbâniy adalah konsep ilmu pengetahuan yang sejalan 

dengan nilai – nilai rabbâniy/nilai – nilai yang dikehendaki Allâh Swt 

sebagai pemilik ilmu. 

f. Prinsip – prinsip pendidikan Islam yang rabbâniy adalah nilai – nilai 

umum/nilai rabbâniy yang bersifat universal untuk dijadikan pedoman 

dalam mengawal berlangsungnya proses pendidikan Islam yang rabbâniy. 

g. Kurikulum rabbâniy “Seperangkat rencana pembelajaran  rabbâniy yang 

mencakup (1) tujuan, (2) isi/materi/bahan ajar, (3) cara/metode yang 

digunakan dan (4) evaluasi pembelajaran dalam rangka mewujudkan 

manusia rabbâniy sebagai  tujuan Pendidikan Islam”.  

h. Tujuan kurikulum rabbâniy ; “bertujuan dalam rangka mewujudkan manusia 

atau peserta didik atau keluaran yang sejalan dengan nilai – nilai rabbâniy” 

i. Materi pendidikan Islam yang rabbâniy adalah “sekumpulan materi 

pelajaran berupa uraian/penjelasan/simbol/lambang/isyarat tentang ilmu 

pengetahuan yang sejalan dengan konsep rabbâniy / nilai – nilai yang 

dikehendaki Allâh Swt”. 

j. Metode mengajar rabbâniy adalah adalah “metode pengajaran yang digali 

dari Al-Qurân dan Hadits Nabi Muhammad Saw, sebagai guru langsung 

terhadap sahabat – sahabatnya”. 

k. Evaluasi pendidikan Islam yang rabbâniy adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu mulai 

dari (1) sebelum belajar/Pra-Belajar/Pengantar/Evaluasi Sebagai 

Penempatan/Seleksi Berupa Free-Test, (2) dalam Proses-Belajar/Evaluasi 
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sebagai pendamping belajar dalam bentuk formatif (ulangan/uji 

ketrampilan), Evaluasi Pasca-Belajar, (3) setelah belajar sebagai 

pembuktian keberhasilan berupa Post-Tes/UTS, UAS dan UAN ; dan 

setelah evaluasi pasca-evaluasi/evaluasi sebagai penyampai kualitas /jalan 

yang dituju berupa test-perspektif dan aplikatif. 

l. Guru yang berkarakter rabbâniy adalah “pendidik yang berupaya dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mendidik semua potensi 

peserta didiknya berdasarkan nilai – nilai rabbâniy dalam rangka 

mewujudkan manusia rabbâniy”. 

m. Peserta didik yang berkarakter rabbâniy adalah seorang yang mencari/yang 

menuntut/yang berkehendak untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan 

atas dasar, cara/adab dan tujuan yang sejalan dengan nilai – nilai yang 

dikehendaki Allâh swt (nilai – nilai rabbâniy)”. 

 

Kesemuanya adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yaitu 

manusia rabbâniy atau dapat juga dikatakan atas dasar konstruksi ini yang 

berlandaskan nilai-nilai rabbâniy  ini diharapkan akan mengantarkan pada pribadi 

rabbâniy. 

     

B. Saran - Saran 

 

Akhirnya, Kritik dan saran, guna perbaikan disertasi ini, dengan sangat 

terbuka, sangat penulis harapkan. Semoga semangat kita dalam mencari ilmu, kian 

membesar, dan hendaknya dikumpulkan di-yaumil mahsyar nanti dalam golongan 

para ulama yang bertaqwa, amin. Pada kesempatan ini juga penulis mengundang 

peneliti dan penulis lainnya, untuk menulis hal –yang luput dari konstruksi ini atau 

memperdalamnya.  
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