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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputasan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana 

yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic 

Transliterastion), INIS Felow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 „ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl/ d ض

 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
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dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal (a) panjang =  Â misalnya قال  menjadi  qâla 

Vokal (i) panjang =  Î misalnya  قيل  menjadi  qîla 

Vokal (u) panjang =  Û misalnya  دون  menjadi  dûna 

 

Khususnya untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 

 

Diftong (aw) =  menjadi qawlun قول misalnya   وـــ َ

Diftong (ay) =َ ـي  menjadi khayrun خير misalnya  ـ ـ

 

C. Ta‟marbûthah (ة) 

Ta‟marbûtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi 

apabila Ta‟ marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya َسة َالمدر َسالة -menjadi al-risalat li al الر

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 

susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditranslitkan dengan menggungkan t 

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فيَرحمةَالله menjadi fi 

rahmatillâh. 

 

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 

kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

Alqori Gustiansyah (2023) : Desain Pembelajaran Aqidah Berbasis Kisah Nabi 

Ibrahim dan Nabi Musa dalam Al-Qur‟an 

Penelitian ini membahas tentang desain pembelajaran aqidah. Desain 

pembelajaran aqidah sangat menarik dikaji apabila langsung melalui kisah-kisah Al-

Qur‟an. Pada proses pembelajaran aqidah yang efektif guru lebih diminta untuk 

mengembangkan kemampuannya dengan memfasilitasi murid agar terbiasa berpikir 

logis, sistematis, dan ilmiah. Maka hal ini dapat ditelaah melalui penafsiran kisah 

Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS. Jenis penelitian yang digunakan yakni 

kepustakaan (libarary reseach). Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan 

kualitatif. Dan sumber data yang menjadi rujukan adalah Al-Qur‟an dan kitab tafsir 

sebagai data primer dan buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan tentang 

permasalahan. Desain pembelajaran aqidah dalam Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 

sebagai berikut : 1) Tujuan Pembelajaran : mengesakan Allah SWT (Tauhid), 

menghindari hal-hal yang dapat merusak aqidah, menjadi muslim yang taat dan patuh 

kepada Allah, menjadi teladan yang baik bagi yang lain. 2) Materi/isi pembelajaran : 

tauhid, hal-hal yang dapat merusak aqidah, ibadah dan tazkiyatunnufus, akhlak. 3) 

Pendekatan dan Metode Pembelajaran: (a) Pendekatan : pendekatan ilmiah (scientific 

approach), pendekatan kontekstual. (b) metode : hiwar jadali, „ibrah mau‟izah, 

rasional, intuitif, targib wa tarhib, amtsal. 4) Strategi Pembelajaran : strategi inkuiri. 

5) Prinsip-Prinsip Pembelajaran : pembelajaran aqidah berorientasi kepada siswa 

(aktif), keterlibatan langsung (investigasi fenomena alam) dan pengalaman, berfikir 

rasional, mengkomunikasikan dengan cara persuasif. 6) Evaluasi Pembelajaran : 

pengetahuan terhadap tauhid (kognitif), sikap dalam memberikan kebenaran (afektif), 

keterampilan dalam memimpin (psikomotorik). 

 

Kata Kunci : Desain Pembelajaran Aqidah, Kisah Nabi Ibrahim, Kisah Nabi Musa 

 

 

 

 



xi  

ABSTRACT 

Alqori Gustiansyah, (2023):  Aqidah Learning Design (Study Analysis of the 

Prophet Ibrahim PBUH and Prophet Musa PBUH 

Stories) 

 

This research investigated about Aqidah learning design.  Aqidah learning design was 

very interesting to study when directly through the stories in Al-Qur'an.  In an 

effective aqidah learning process, teachers were asked more to develop their abilities 

by facilitating students to get used to thinking logically, systematically, and 

scientifically.  So this could be explored through the interpretation of the Prophet 

Ibrahim PBUH and Prophet Musa PBUH stories.  It was a library research.  This 

research used maudhu‟i thematic surah methodology and it used qualitative approach.  

The data sources used as references were Al-Qur'an and books of interpretation as 

primary data and books, scientific works related to problems.  Aqidah learning design 

was the Prophet Ibrahim PBUH story in QS. Al-An'am verses 74-83 and the Prophet 

Musa PBUH story was in QS. Al-A'raf verses 142-149, namely: human needed for 

aqidah, mahabbah (love) for Allah, student-oriented learning of aqidah (active) direct 

involvement (investigation of natural phenomena) or experience, rational thinking to 

know Allah, communicating with persuasive manner, high curiosity, eschatology (life 

after death), integrity, good example.  Aqidah learning approaches: first was a 

scientific approach, and the second was a contextual approach.  The objectives of 

learning aqidah included the formation of human monotheism (an order to worship 

only to Allah and not associate partners with Him), the formation of pious people, the 

formation of faith in the day of resurrection, the formation of Islamic aqidah character.  

The learning stages consisted of two models: first was the learning stage of the 

Prophet Ibrahim PBUH story in QS. Al-An'am verses 74-83, namely: analysis, design, 

and development stages.  The Second, learning stage of the Prophet Musa PBUH story 

in QS. Al-A'raf verses 142-249, namely: the motivation, the concentration, the 

processing, the storage, and the feedback stages.  Aqidah learning methods namely, 

hiwar jadali, ibrah mau'izah, rational, intuitive, targib wa tarhib, and amtsal methods.  

The evaluation of aqiddah learning was conducted directly by Allah SWT in testing: 

knowledge of monotheism (cognitive), attitudes in understanding the truth (affective), 

skills in leadership (psychomotor).    

 

 

Keywords:  Aqidah Learning Design, Prophet Ibrahim PBUH and Prophet 

Musa PBUH Stories  
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ّصملخّّ

(:ّتصميمّتعليمّدرسّالعقيدةّ)دراسةّتحليليةّعنّقصةّالنبيّإبراهيم0ٓ02ّالقارىّغوستيانشاه،ّ)
 والنبيّموسىّعليهماّالسلام(

للبحث عنو لأنو ىذا البحث يبحث عن تصميم تعليم درس العقيدة حيث أف ىذا جذاب 
بحث عنو مباشرة عن قصص القرآف. لازـ على الددرس على يطور طاقتو حين عملية تعليم درس العقيدة 
من خلاؿ مساعدة التلاميذ على التفكير الدعقولي، والدنظم والعلمي. فهذا الأمر يتمكن أف يطالع من 

عليهما السلاـ. نوع البحث مكتبي.  خلاؿ تفسير الآية التى تتحدث عن قصة النبي إبراىيم والنبي موسى
ومنهجية البحث الدستخدمة منهجية موضوعية عن السورة. ومدخل البحث الدستخدـ مدخل نوعي. 
ومصدر البيانات الرئيسي القرآف والتفسير، ومصدر البيانات التابعي الكتب والدقالات العلمية الدتعلقة 

حيث تتحدث عن  38-47تْ سورة الأنعاـ آية  بهذا البحث. ومن أنواع تصميم تعليم درس العقيدة
حيث تتحدث عن قصة النبي  271-271قصة النبي إبراىيم عليو السلاـ، وتْ سورة الأعراؼ آية 

موسى عليو السلاـ. وأما محتويات من تلك الصورة فهي ما يأتى : حاجة الناس إلى العقيدة، والمحبة إلى 
متجو إلى اشتراؾ التلاميذ مباشرة )التحقيق عن ظاىرة العالم(،  الله سبحانو وتعالى، وتعليم درس العقيدة

والتفكير الدعقولي لدعرفة الله تعالى، والحرص الدرتفع على الدعرفة، والحياة بعد الدمات، ونزاىة القدوة الحسنة. 
وأما مداخل تعليم درس العقيدة فهي ما يأتى : الأوؿ مدخل علمي، والثاني مدخل سياقي. ومن 

تعليم درس العقيدة ما يأتى: تكوين قيمة التوحيد لدى الناس ) الأمر بعبادة الله ولا شرؾ بو (،  أىداؼ
وتكوين الناس الدتقين، وتكوين الإيماف بيوـ البعث، وتكوين طبيعة العقيدة الإسلامية. ومن خطوات 

عن قصة  38-47بآية  التعليم تتكوف من النموذجين، فالخطوة الأولى أف خطوة التعليم تْ سورة الأنعاـ
النبي إبراىيم ما يأتى : خطوة التحليل، والتخطيط، والتطوير. والخطوة الثانية أف خطوة التعليم تْ سورة 

عن قصة النبي موسى ما يأتى خطوة التشجيع، والتركيز، والتنظيم، والإدخار  171-271الأعراؼ بآية 
أتى : طريقة الحوار الجدلي، والعبرة الدوعظة، والطريقة والتغذية الرجعية. وأما طرؽ تعليم العقيدة فهي ما ي

الدعقولية، والطريقة الحدسية، وطريقة الترغيب والترىيب، وطريقة الأمثاؿ. وأما ما يتعلق بعملية تقويم تعليم 
العقيدة فيقوـ بها الله سبحانو وتعالى مباشرة من خلاؿ اختبار الدعرفة عن التوحيد )الدعرتٓ(، والوجداني 

  فهم الحق )الوجداني(، والدهارة تْ القيادة )الدهارة الحركية(.تْ
 

تصميمّتعليمّدرسّالعقيدة،ّقصةّالنبيّإبراهيم،ّوقصةّالنبيّموسيالكلماتّالرئيسية:ّ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tentunya tidak terlepas dari proses belajar dan mengajar. 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang 

ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan 

dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh guru.
1
 

Untuk mencapai tujuan dalam proses belajar dan menganjar, terdapat beberapa 

unsur yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu strategi pembelajaran, 

pendekatan pembelajaran, dan teknik pembelajaran yang harus disesuaikan 

dengan pengembangan kurikulum. Masing-masing unsur tersebut saling berkaitan 

dan mempengaruhi satu sama lain. 

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. 

Berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran berdasarkan penjelasan dari apa yang 

disampaikan oleh guru. Oleh karena itu guru harus memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan dan menyajikan pembelajaran. Bukan hanya sekedar 

menyampaikan atau mentrasfer pengetahuan, sikap dan keterampilan. Tetapi guru 

harus mampu membuat proses pembelajaran yang efektif, sehingga mudah 

dicerna oleh peserta didik dan  memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

berpikir.  

Maka, sangat penting adanya desain pembelajran sebagai cara untuk 

menjawab tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan 

waktu. Adanya desain pembelajaran diharapkan dapat mengarahkan proses 

pembelajaran lebih teratur, tersistematis, dan dapat berjalan secara efektif. 

Sehingga proses materi yang diajarkan dapat diterima dengan baik dan mudah.  

Manusia yang hidup ini senantiasa ingin tahu, dan lagi harus tahu, 

bagaimana kepercayaan yang harus diyakininya, dan bagaimana pula kewajiban-

kewajiban yang harus dikerjakan. Untuk itu manusia harus mengetahui dan 

mempercayai pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam, dan harus 

                                                     
1
 Nurdyansyah dan Eni Fariyarul, Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 

2013, (Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2016), Cet. I, hlm. 2. 
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mengetahui serta menjalankan pokok-pokok sebagai seorang Islam.
2
 Pada 

hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan beraqidah. Sehingga dapat 

dikatakan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai aqidah, 

karena aqidah adalah kebutuhan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an. Allah SWT berfirman, 

َـ مِنْ ظهُُورىِِمْ ذُرّْيػَّتػَ  هُمْ وَأَشْهَدَىُمْ عَلَىٰ أنَػْفُسِهِمْ ألََسْتُ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَ
ذَا عَنْ  كُنَّا إنَِّا الْقِياَمَةِ  يػَوْ َـ تػَقُولُوا أَفْ  شَهِدْناَ بػَلَىٰ  قاَلُوا ۖ  برِبَّْكُمْ  غَافِلِينَ  ىَٰ  

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang 

belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap ruh mereka (seraya berfirman),“Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?” mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan Kami), kami 

bersaksi.” (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 

tidak mengatakan,“Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap 

ini,” (Q.S Al-A‟raf [7]: 172)
3
 

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah SWT telah 

memberitahukan, bahwasanya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari 

tulang sulbi mereka, dalam keadaan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri, 

bahwa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, dan bahwasanya tidak ada Ilah 

(yang berhak untuk diibadahi) melainkan hanya Allah.
4
 Berdasarkan penafsiran 

tersebut secara jelas bahwa aqidah adalah fitrah manusia. Dengan adanya aqidah 

menjadikan manusia memiliki aturan-aturan dalam menjalani kehidupan dan 

mendorong adanya tingkah laku. 

Pembelajaran aqidah merupakan ajaran Islam yang paling utama. Al-

Qur‟an turun selama tiga belas tahun di Makkah dengan tetap berbicara tentang 

satu masalah yang tidak pernah berubah, yaitu masalah aqidah, mentauhidkan 

Allah, dan beribadah kepada-Nya, di Makkah Nabi Muhammad SAW tidak 

menyerukan kecuali kepadanya, dan mendidik para sahabat terhadap perkara 

tersebut.
5
 Begitu pentingnya pendidikan aqidah, sampai-sampai Rasulullah SAW 

                                                     
2
 Imam Zarkasyi, Ushuluddin („Aqaaid), (Kompleks Pondok Pesantren Gontor 

Ponorogo, Trimurti Press, 1994), Cet. VIII, hlm. 15. 
3
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung, Cv. 

Mikraj Khazanah Ilmu, 2016),  hlm. 173. 
4
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, Terj. dari bahasa Arab oleh M. Abdul Ghaffar 

E.M, (Bogor, Pustaka Imam Syafi‟i, 2004), Cet. I, hlm. 481.  
5
 Abdullah bin Abdil Hamid al-Atsari, Panduan Aqidah Lengkap, Terj. dari bahasa 

Arab oleh Ahmad Syaikhu, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2005),Cet. I, hlm. 28. hlm. 43.  
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mendahulukan pendidikan aqidah para sahabat sebelum mengajarkan Al-Qur‟an, 

karena penanaman dan pembinaan aqidah Islam harus dilaksanakan sedini 

mungkin.  

Nabi Ibrahim dalam Al-Qur‟an disebut sebagai imam yang dapat 

dijadikan teladan bagi umat Islam, Allah SWT berfirman,  

 إِفَّ إبِػْراَىِيمَ كَافَ أمَُّةً قاَنتًِا للَِّوِ حَنِيفًا ولََمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

Artinya : “Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan 

teladan), patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk 

orang musyrik (yang mempersekutukan Allah)” (QS. An –Nahl [16] : 

120)
6
 

 Nabi Ibrahim juga diberi predikat Khalillah (kekasih Allah). Hal ini 

terdapat dalam firman Allah SWT,  

 اللَّوُ  وَاتَََّّذَ  ۖ  دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَوُ للَِّوِ وَىُوَ مُحْسِنٌ وَاتػَّبَعَ مِلَّةَ إبِػْراَىِيمَ حَنيِفًا  وَمَنْ أَحْسَنُ 
خَلِيلًا  إبِػْراَىِيمَ   

Artinya : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan 

ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan, 

dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih 

Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (QS. An-Nisa [4] : 125)
7
 

Nabi Ibrahim termasuk salah satu Nabi yang dijuluki Ululazmi, yaitu 

Nabi yang memeliki ketugahan hati dalam menyampaikan Risalah-Nya. Nabi 

Muhammad SAW bahkan diminta oleh Allah SWT untuk meneladani keteguhan 

dan ketabahan Ululazmi ini.  Allah SWT berfirman, 

 يػَرَوْفَ  يػَوْ َـ كَأنَػَّهُمْ  ۖ  فاَصْبرْ كَمَا صَبػَرَ أوُلوُ الْعَزِْـ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتػَعْجِلْ لَذمُْ 
الْفَاسِقُوفَ  الْقَوْ ُـ إِلاَّ  يػُهْلَكُ  فػَهَلْ  ۖ   بَلَاغٌ  ۖ  لاَّ سَاعَةً مِنْ نػَهَارٍ إِ  يػَلْبثَُوا لمَْ  يوُعَدُوفَ  مَا  

Artinya: “Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran 

rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau 

meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka 

                                                     
6
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 281.   

7
 Ibid, hlm. 98.  
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melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal (di 

dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya 

menyampaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang 

fasik (tidak taat kepada Allah).” (QS. Al-Ahqaf [46] : 35)
8
 

Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan risalah aqidah Islam 

kepada kaum Bani Israil yang penyembah berhala, dapat menjadi ibrah bagi umat 

Islam saat ini. Menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan dalam dunia 

pendidikan, dengan kepandaiannya dalam menyampaikan dan mentransfer 

pengetahuan dapat dijadikan sebuah desain pembelajaran yang bisa diterapkan. 

 Seperti Kisah Ketika Nabi Ibrahim didatangkan dan dicerca dengan 

pertanyaan-pertanyaan karena dengan sengaja telah menghancurkan berhala-

berhala Bani Israil. Allah SWT berfirman,  

ذَا بِآلِذتَِنَا ياَ إبِػْراَىِيمُ قاَلُوا أأَنَْتَ فػَعَلْتَ  ىَٰ  
Artinya : “Mereka bertanya, “Apakah engkau melakukan (perbuatan) ini 

terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim” (QS. Al-Anbiya 

[21] : 62)
9
 

ذَا فاَسْألَُوىُمْ إِفْ كَانوُا يػَنْطِقُوفَ   قاَؿَ بَلْ فػَعَلَوُ كَبِيرىُُمْ ىَٰ
Artinya : “Dia (Ibrahim) menjawab, “Sebenarnya (patung) besar itu yang 

melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka 

dapat berbicara” (QS. Al-Anbiya [21] : 63)
10

 

Inilah jawaban yang telah dia sediakan sejak semula. Itu sebabnya yang 

paling besar tidak dia rusakkan dan kapak perusak itu digantungnya pada leher 

berhala besar itu. 
11

 Nabi Ibrahim menisbahkan perbuatan tersebut kepada berhala 

yang paling besar karena ia melihat mereka begitu mengagungkannya. 

Pertimbangannya adalah berhala itu yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan. 

Sebagaimana perbuatan itu disandarkan kepada pihak yang menjadi 

penyebabnya.
12

 

 فػَرَجَعُوا إِلَىٰ أنَػْفُسِهِمْ فػَقَالُوا إنَِّكُمْ أنَػْتُمُ الظَّالِمُوفَ 
                                                     

8
 Ibid, hlm. 506.  

9
 Ibid, hlm. 327. 

10
 Ibid. 

11
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 6, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 

4593.  
12

 Wahbah Az- Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 9, Terj. dari bahasa Arab oleh Abdul 

Hayyie al-Kattani, dkk , (Jakarta, Gema Insani, 2016), Cet. 1,  hlm. 94.  
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Artinya : “Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, 

“Sesungguhnya kamulah yang menzalimi (diri sendiri). (QS. Al-

Anbiya [21] : 64)
13

 

Mulailah timbul fikiran dalam diri mereka masing-masing. Bahwa itu 

tidak mungkin. Jika ditanyai berhala-berhala itu sudah terang tidak ada satu juga 

yang akan menjawab. Sebab semua hanya benda yang tidak bernyawa. Lalu 

mereka pun berkata: Sesungguhnya kamulah orang-orang yang zalim (ujung ayat 

64). Inilah kelanjutan dari kata-kata mereka setelah mereka kembali kepada diri 

mereka masing-masing. Tegasnya bahwa mereka semua, yaitu orang-orang yang 

berkuasa telah sampai kepada fikiran yang benar, bahwa tidak mungkin berhala-

berhala dapat menjawab jika ditanyai siapa yang mencincang mereka. dan tidak 

mungkin pula berhala yang paling besar mengakui bahwa dialah yang 

menghancurkan kawan-kawannya yang kecil-kecil itu dengan kapak yang 

disandangnya.
14

 

Begitu juga ketika Allah menunjukkan ke Agungannya kepada Nabi 

Musa. Allah SWT memberikan derajat dan kemuliaan yang sangat tinggi kepada 

Nabi Musa, dengan menurunkan kitab Taurat kepadanya, dan ia juga dapat 

mendengar firman Allah secara langsung..
15

 Allah SWT berfirman, 

 وَلَٰكِنِ  تػَراَني  لَنْ  قاَؿَ  ۖ  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَوُ ربَُّوُ قاَؿَ رَبّْ أرَِني أنَْظرُْ إلِيَْكَ 
 وَخَرَّ  دكَِّا جَعَلَوُ  للِْجَبَلِ  ربَُّوُ  تَََلَّىٰ  فػَلَمَّا ۖ  اسْتػَقَرَّ مَكَانوَُ فَسَوْؼَ تػَراَني  فإَِفِ  الْجبََلِ  إِلَى  انْظرُْ 

الْمُؤْمِنِينَ  أَوَّؿُ  وَأنَاَ إلِيَْكَ  تػُبْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَؿَ  أفَاَؽَ  فػَلَمَّا ۖ   صَعِقًا مُوسَىٰ   
Artinya: “Dan ketika Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu 

yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) 

kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diru-Mu) 

kepadaku agar aku dapat melihat kepada-Mu.” Allah berfirman: 

“kamu sekali-kali tidak sanggup untuk melihat-Ku tapi lihatlah ke 

bukit itu, maka jika ia tetap ditempatnya (sebagai sediakala) nicaya 

kamu dapat melihat-Ku.” ketika Tuhannya menampakkan diri kepada 

gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh 

pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: “Mahasuci 

Engkau, aku bertaubat kepada-Mu dan aku orang yang pertama-tama 

beriman.”  (Q.S Al-A‟raf [7] : 143)
16

 

                                                     
13

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 327.  
14
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 Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, (Depok, Gema Insani, 2015), Cet. I,  hlm. 518.  
16

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan  Terjemahan, hlm. 167.  



6  

Kisah dialog yang berlangsung antara Fir‟aun dan Musa. Diceritakan 

bahwa Fir‟aun telah melakukan sesuatu hal yang melampaui dari seorang hamba. 

Bahkan ia mengakui dirinya sebagai Tuhan, dan menyuruh kaumnya untuk 

menyambah dirinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkah Nabi Musa dan Harun 

untuk berdakwah kepada Fir‟aun agar menyembah Allah. sehingga 

dipertemukanlah Nabi Musa dan Fir‟aun untuk berdialog. Sebagaimana dalam 

firman-Nya,  

 قاَؿَ فَمَنْ ربَُّكُمَا ياَ مُوسَىٰ 
Artinya : “Dia (Fir‟aun) berkata, “Siapakah Tuhanmu berdua, wahai 

Musa?”(QS. Thaha [20] : 49)
17

 

Fir‟aun bertanya kepada Musa dengan mengingkari Sang Pencipta, 

Rabb sekaligus Pemelihara dan Pemilik segala sesuatu. “Maka siapakah Rabbmu 

berdua, hai musa?” yakni, yang telah mengutus dan mengirimmu? Aku tidak 

mengenalnya, dan setahu aku, tidak ada Ilah lain bagimu selain aku?
18

 

Nabi Musa menjawab dengan menyebut sifat-sifat Allah yang Maha 

Mengatur, Maha Menciptakan, dan Maha Memberi Petunjuk. Kemudian Nabi 

Musa terus memaparkan jawabannya dengan mengemukakan tentang pengaruh 

dari pengaturan Allah terhadap alam dan nikmat-Nya kepada manusia. Nabi Musa 

memilih pengaruh yang dekat dengan lingkungan fir‟aun, yang sering dilihat di 

Mesir yang memiliki tanah subur, air melimpah, pertanian yang subur, binatang 

ternak yang banyak.
19

  Allah SWT berfirman,  

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيِهَا سُبُلًا وَأنَػْزَؿَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 
 فَأَخْرَجْنَا بوِِ أزَْوَاجًا مِنْ نػَبَاتٍ شَتىَّٰ 

Artinya : “(Tuhan) yang talah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan 

menjadikan jalan-jalan diatasnya bagimu, dan yang menurunkan air 

(hujan) dari langit.  Kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) 

berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.” (QS. Taha [20] : 53)
20

 

Allah SWT menurunkan hujan dari awan, dan dengannya Allah SWT 

mengeluarkan berbagai jenis tumbuhan, berupa tanaman, buah-buahan yang 
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 Ibid, hlm. 314.  
18

 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, Terj. dari bahasa Arab oleh M. Abdul 

Ghaffar E.M, (Bogor, Pustaka Imam Syafi‟i, 2004), Cet. I, hlm. 387. 
19

 Sayid Qutub, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an Jilid 7, Terj. dari bahasa Arab oleh As‟ad 

Yasin, dkk, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), Cet.1  hlm. 407. 
20

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan  Terjemahan, hlm. 315. 
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asam, manis, pahit, yang memiliki berbagai warna, aroma, dan bentuk yang 

bermacam-macam, sebagian baik untuk manusia dan sebagian lainnya untuk 

binatang.”
21

 

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa di atas dapat dipahami bahwa 

dalam mentrasfer pengetahuan kepada siswa bisa dilakukan dengan berbagai 

macam komponen, salah satunya seperti adanya pendekatan dalam pembelajaran. 

Seorang guru khususnya bidang studi pendidikan agama Islam dalam  

menyampaikan materi tentang aqidah jangan hanya menggunakan metode 

ceramah, artinya pembelajaran jangan hanya sebatas pemberian materi kepada 

siswa saja.  

Guru lebih diminta untuk mengembangkan kemampuannya dalam 

memfasilitasi murid agar terbiasa berpikir logis, sistematis, dan ilmiah. Hal ini 

tentunya memerlukan peningkatan keterampilan  guru dalam mendesain 

pembelajaran aqidah dengan baik. Rencana untuk guru menerapkan ini di 

Indonesia sudah melalui sejarah yang panjang, namun harapan ini belum 

terlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu agar dapat menciptakan suasana 

belajar yang baik, guru harus mengetahui unsur-unsur penentu dalam 

pembelajaran yang aktif. 

 Peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada desain pembelajaran 

aqidah. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tentang desain pembelajaran aqidah melalui kisah Nabi Ibrahim AS dan 

Nabi Musa As. Untuk memudahkan dan teraarahnya penelitian ini penulis 

merumuskan dalam judul sebagai berikut : “DESAIN PEMBELAJARAN 

AQIDAH BERBASIS KISAH NABI IBRAHIM DAN NABI MUSA DALAM 

AL-QUR’AN” 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

a. Guru khususnya bidang studi pendidikan agama Islam dalam 

menyampaikan materi tentang aqidah jangan hanya sebatas pemberian 

materi kepada siswa saja.  
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b. Guru lebih diminta untuk mengembangankan kemampuannya dalam 

memfasilitasi murid agar terbiasa berpikir logis, sistematis dan ilmiah 

c. Pendidikan aqidah merupakan ajaran Islam yang paling utama. 

d. Kisah-kisah dalam Al-Qur‟an memiliki hikmah menjelaskan asas-asas 

dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok yang dibawa oleh 

para Nabi. 

e. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam Al-Qur‟an terdapat desain 

pembelajaran aqidah yang bisa dikembangkan.  

f. Desain pembelajaran aqidah berbasis kisah Nabi Ibrahim dan  kisah Nabi 

Musa dalam Al-Qur‟an sangat menarik untuk diteliti. 

2. Batasan Masalah  

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian tetap fokus, maka 

perlu kiranya peneliti membatasi ruang lingkupnya sehingga tidak melebar 

dan meluas ke hal-hal yang terlalu menyimpang apalagi tidak ada kaitannya 

dengan pembahasan ini.  

Kisah-kisah dalam Al-Qur‟an sangat mengisi hampir separuh Al-

Qur‟an, dan tersebar dalam sejumlah Surah dan Ayat. Mengingat surah dan 

ayat yang terkait cukup banyak, sementara waktu, energi dan kesempatan 

penelitian ada batasannya, Maka penelitian ini hanya akan membahas kisah-

kisah dalam Al-Qur‟an, yaitu kisah Nabi Ibrahim AS (QS. Al-Anbiya ayat 57-

64), (QS. Al-An‟am ayat 74-79),  dan kisah Nabi Musa AS (QS. Taha ayat 49 

– 55), (QS. Al-A‟raf ayat 142-149. Kemudian penelitian lebih fokus kepada 

desain pembelajaran aqidah pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 

berdasarkan ayat yang telah ditetapkan di atas.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah 

di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam Al-Qur‟an menurut 

para mufassir? 

b. Bagaimana desain pembelajaran aqidah berbasis kisah Nabi Ibrahim dan 

Nabi Musa dalam Al-Qur‟an? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

a. Untuk mengetahui bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam 

Al-Qur‟an menurut para mufassir.  

b. Untuk mengetahui bagaimana desain pembelajaran aqidah berbasis kisah 

Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam Al-Qur‟an. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan 

bahan informasi dan kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang 

pendidikan, khusus pengembangan desain pembelajaran aqidah yang 

terkandung pada kisah-kisah dalam Al-Qur‟an. Serta berguna sebagai 

sarana tambahan dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang desain pembelajaran aqidah pada 

kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Serta dapat memberikan 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang masih belum sempurna. 

2) Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Memberikan informasi lebih jelas bagi mahasiswa tentang desain 

pembelajaran aqidah berbasis kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 

dalam Al-Qur‟an . Sehingga mampu memberikan banyak motivasi 

kepada mahasiswa untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat 

digunakan untuk menanamkan aqidah Islam yang kuat di masa ini.  

D. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan pokok-pokok 

masalah yang akan diuji, maka disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut:  

1. Bagian muka, pada bagian ini termuat halaman judul, kata pengantar, halaman 

pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi. 
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2. Bagian isi, pada bagian ini memuat : 

BAB I : pada bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam hal ini membahas 

secara global, meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : pada bab ini merupakan bab berisi kerangka teoritis yang membahas 

tentang Desain Pembelajaran Aqidah Berbasis Kisah Nabi Ibrahim dan Kisah 

Nabi Musa dalam Al-Qur‟an. 

BAB III : pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi : 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data. 

BAB IV : pada bab ini pembahasan dan hasil (adalah uraian luas dan 

mendalam tentang isi) 

BAB V   : berisi kesimpulan, dan saran. 

3. Bagian akhir, memuat: daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.  
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BAB II 

 KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Desain Pembelajaran  

Dalam dunia pembelajaran banyak sekali dijumpai berbagai macam 

konsep pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pembelajaran di 

sekolah. Berbagai definisi desain pembelajaran banyak didapatkan dalam 

berbagai macam teori yang berkembang saat ini. Beberbagai definisi tentang 

desain saling berbeda antara satu dengan lainnya.
22

 

a. Pengertian Desain Pembelajaran 

Kata desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu design. Dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata desain diartikan sebagai kerangka, bentuk, 

rancangan, motif, pola, serta corak. Kata kerjanya adalah mendesain yang 

berarti membuat rancangan. Orang yang merancang disebut dengan istilah 

desainer.
23

 Kemudian Secara lebih khusus, Gentry mengungkapkan bahwa 

desain pembelajaran merupakan upaya guru yang berkenaan dengan proses 

menentukan tujuan pembelajaran, strategi untuk mencapai tujuan serta 

merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian 

tujuan. Menurutnya, penerapan suatu desain pembelajaran membutuhkan 

dukungan dari sekolah yang akan menerapkannya, pengelolaan kegiatan, 

serta pelaksanaan yang intensif berdasarkan analisis kebutuhan
24

   

Dari beberapa pengertian di atas, maka desain pembelajaran 

berkenaan dengan proses pembelajaran yang dapat dilakukan siswa untuk 

mempelajari suatu materi pelajaran yang di dalamnya mencakup rumusan 

tujuan yang harus dicapai atau hasil belajar yang diharapkan, rumusan 

strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan termasuk metode, 

                                                     
22

 Madia Hayati, Desain Pembelajaran, hlm. 11 
23

 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Jakarta, AR-RUZZ 

MEDIA, 2014), Cet. II, hlm.21.  
24

 Ibid, hlm. 23. 
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teknik dan media yang dapat dimanfaatkan serta teknik evaluasi untuk 

mengukur atau menentukan keberhasilan pencapaian tujuan.
25

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa 

mendesain pembelajaran paling awal yang harus diketahui guru adalah 

kebutuhan, karena akan terkait dengan upaya dalam memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 

memahami suatu bahan atau materi pelajaran.  

b. Urgensi Desain Pembelajaran 

Setelah kita dapat memahami pengertian desain pembelajaran, 

maka kita dapat memikirkan, mengapa guru harus mengetahui tentang 

desain pembelajaran, tentunya ini terkait dengan pentingnya atau urgensi 

dari desain pembelajaran. Dengan demikian dapat kita ketahui urgensi 

desain pembelajaran bagi guru, sebagai berikut:  

1) Sebagai rancangan dasar dalam mengatur berbagai komponen yang 

terlibat dalam proses pembelajaran. 

2) Menjadi petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada guru untuk memilih berbagai 

alternatif tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau 

kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik (the best 

combination) bagi guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

4) Menjadi alat untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu kegiatan 

pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui faktor pendukung 

dan penghambat dalam proses pembelajaran.  

5) Membantu guru dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta 

didiknya, minat-minat peserta didiknya, serta dalam mendorong 

motivasi belajar peserta didiknya. 

6) Dapat menghemat waktu, tenaga, alat dan biaya pembelajaran. 

7) Sebagai sarana untuk mengembangkan proses pembelajaran. 

                                                     
25

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta, 

KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2008), Cet. I, hlm. 67.  
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8) Menambah rasa percaya diri bagi guru bahwa proses pembelajaran 

yang hendak difasilitasinya merupakan proses pembelajaran yang 

berkualitas.
26

 

c. Komponen-Komponen Desain Pembelajaran 

Berdasarkan pemaparan di atas, secara umum dalam desain 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang harus ada dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagai berikut : 

1) Peserta Didik 

Peserta didik merupakan raw input (bahan mentah) dalam 

proses pembelajaran yang memiliki berbagai karakteristik. Peserta 

didik juga memiliki berbagai sebutan, seperti murid, siswa, subjek 

didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Peserta didik sendiri 

merupakan pembelajar (pihak yang menjadi fokus pembelajaran) yang 

sedang mengikuti proses pembelajaran pada suatu sekolah atau jenjang 

pendidikan tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus 

dapat menganalisis karakteristik maupun perkembangan peserta 

didiknya.
27

 

2) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling 

penting dalam desain pembelajaran setelah komponen peserta didik 

sebagai pembelajar. Seorang guru yang membelajarkan peserta didik 

tanpa menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan 

membelajarkan peserta didik tanpa tujuan pembelajaran diibaratkan 

seperti nahkoda yang berlayar tanpa menggunakan kompas yang 

mengakibatkan dia meraba-raba dalam menentukan tujuan yang hendak 

dicapai dan celakanya, dalam kenyataan di lapangan para guru masih 

ada yang mengabaikan hal ini.
28

 

3) Pengalaman Belajar 

Dalam proses pembelajaran guru menciptakan kondisi yang 

merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat 

                                                     
26

 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, hlm. 25.  
27

 Ibid, hlm. 26.  
28

 Ibid. 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar tersebut 

harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam belajar, baik 

secara fisik maupun nonfisik.
29

 

4) Sumber-Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memungkinkan 

peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya 

meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan, dan alat yang 

digunakan dan personal, seperti guru, petugas perpustakaan, laboran 

dan siapa saja yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar.
30

 

5) Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam desain 

pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran dilakukan perancangan 

dan pengembangan alat evaluasi pembelajaran sebagai bagian integral 

dari komponen desain pembelajaran. Itulah sebabnya komponen 

evaluasi pembelajaran ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah tercapai.
31

 

2. Pembelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Istilah Pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar 

dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. 

Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan 

pembelajaran formal lainnya. Sedangkan mengajar meliputi segala hal 

yang guru lakukan di dalam kelas. Lebih lanjut, belajar adalah sesuatu 

proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup, sejak masih bayi sampai akhir ayat. Belajar dapat terjadi di 

rumah, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan masyarakat, serta 

berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja.
32

  

                                                     
29

 Ibid, hlm. 27 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 Ni Nyoman Parwati, Belajar dan Pembelajaran, (Depok, Rajawali Press,  2019), 

Cet. II,  hlm. 107. 
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Pembelajar pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara 

guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan interaksi teresebut, maka 

kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pola pembelajaran.
33

 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Warsita pembelajaran 

adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu 

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar. Pembelajaran itu menunjukkan pada usaha siswa mempelajari 

bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru.
34

 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 

20, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu ada lima 

jenis interaksi yang dapat berlangsung dalam proses belajar dan 

pembelajaran, yaitu : 

1) Interaksi antara pendidikn dan peserta didik 

2) Interaksi antara sesama peserta didik atau antarsejawat 

3) Interaksi peserta didik dengan narasumber 

4) Interaksi peserta didik bersama peserta didik dengan sumber belajar 

yang sengaja dikembangkan 

5) Interaksi peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan 

alam.
35

  

b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Beberapa prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Atwi 

Suparman dengan mengadaptasi pemikiran Fillbeck sebagai berikut:
36

 

1) Respon baru (new responses) diulang sebagai akibat dari respons yang 

terjadi sebelumnya.  

                                                     
33

 Rusaman, Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,  hlm. 

84 
34

 Ibid, hlm. 85 
35

 Ibid.  
36

 Jumanta Hamdayana, Metodologi Pengajaran, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016),Cet. I,  

hlm. 34.  
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2) Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respons, tetapi juga di 

bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. 

3) Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau 

berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan hal yang 

menyenangkan. 

4) Belajar yang berbentuk respons terhadap tanda-tanda yang terbatas 

akan ditransfer pada situasi lain yang terbatas pula. 

5) Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk 

belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkanaan dengan 

pemecahan masalah. 

6) Siatuasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan memengaruhi 

perhatian dan ketentuan siswa selama proses siswa belajar.  

7) Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan 

disertai umpan balik menyelesaikan tiap langkah, akan membantu 

siswa. 

8) Kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan 

kecil dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model. 

9) Keterampilan tingkat tinggi (kompleks) terbentuk dari keterampilan 

dasar yang lebih sederhana.  

c. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Ciri-ciri dari kegiatan pembelajaran adalah:
37

  

1) Merupakan upaya sadar dan disengaja 

2) Pembelajaran harus membuat siswa belajar 

3) Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum prose dilaksanakan 

4) Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya 

Selanjutnya, berdasarkan ciri-ciri pembelajaran di atas, berikut 

dipaparkan perbedaan istilah pembelajaran, pengajaran, pemelajar, dan 

pembelajar. 

1) Pembelajaran, adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-

                                                     
37

 Ni Nyoman Parwati, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 113. 
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kejadian ekstrem yang berperan terhadap tangkaian kejadian-kejadian 

intern yang berlangsung dialami siswa. 

2) Pengajaran, adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan 

perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan 

(tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya), selain itu 

pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi 

belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses 

yang saling memengaruhi antara guru dan siswa.  

3) Pemelajar, adalah orang yang melakukan pengajaran. 

4) Pembelajar, adalah orang yang melakukan pembelajaran. 

3. Aqidah 

Manusia yang hidup ini senantiasa ingin tahu, dan lagi harus tahu, 

bagaimana kepercayaan yang harus diyakininya, dan bagaimana pula 

kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Untuk itu orang harus 

mengetahui dan mempercayai pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam, 

dan harus mengetahui serta menjalankan pokok-pokok sebagai seorang 

Islam.
38

 

Kepercayaan itu harus berdasarkan atas dalil-dalil yang dapat 

diterima oleh fikiran manusia, selaras dengan tingkat-tingkat fikirannya itu. Ini 

tidak berarti, bahwa setiap orang meski harus tahu akan semua alasan atau 

hujjah dalam sekalian tingkatannya dan kepercayaan itu tidak hanya sekali alas 

an-asalan yang dapat diterima oleh orang yang telah tinggi tingkatan 

fikirannya. Sebaliknya banyak pula alasan-alasan yang sederhana saja bagi 

suatu kebenaran, telah mencukupi untuk akal orang yang mau percaya, dan 

dapat menimbulkan alasan-alasan yang dapat memberantas segala keraguan 

dan keingkaran.
39

  

Kalau akal seseorang tidak dapat mencapai kebenaran, maka bukan 

kebenaran itu tidak ada, tetapi karena kekuatan otak itu sendiri yang terbatas 

atau salah jalan.  

                                                     
38

 Imam Zarkasyi, Ushuluddin („Aqa‟id),  hlm. 15. 
39

 Ibid, hlm. 16. 
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a. Pengertian Aqidah  

Secara etimologi aqidah berasal dari bahasa Arab, dari kata al-

„aqdu yang berarti ikatan, at-tautsiiqu yang berarti kepercayaan atau 

keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan (menetapkan), 

dan ar-rabthu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat.
40

 Secara 

istilah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram 

kepadanya, sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak bercampur oleh 

keraguan.
41

  

Jadi makna aqidah yaitu suatu keyakinan yang kuat, yang 

letaknya di dalam hati, sehingga mengakar kuat dan tertanam padanya, dan 

senantiasa membersemai seorang hamba yang tidak pernah surut, tidak 

pula lenyap karena kegoncangan, kebimbangan, maupun keraguan.  

 لَا يػُؤَاخِذكُُمُ اللَّوُ باِللَّغْوِ تٓ أيَْماَنِكُمْ وَلَٰكِنْ يػُؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُُُ الْأيَْماَفَ 
Artinya “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak disengaja (untuk bersumpah). Tetapi Dia menghuku 

kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (Q.S Al-

Ma‟idah [5]: 89)
42

 

Mahmud Syaltut dalam bukunya, al-Islam Aqidah Wa Syariah, 

menyebutkan sebagai beriku.
43

 

Beliau menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-

Qur‟an wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah SWT,  

تَذكََّرُوفَ  مَا قلَِيلًا  ۗ  اتَّبِعُوا مَا أنُْزؿَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَّْكُمْ وَلَا تػَتَّبِعُوا مِنْ دُونوِِ أوَْليَِاءَ   
Artinya : “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu dan 

janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit 

sekali kamu mengambil pelajaran.” (Q.S Al-A‟raf [7]: 3).
44

  

Kandungan Al-Qur‟an menurut Mahmud Syaltut adalah 

mencakup sebagai berikut :  

                                                     
40

 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah, hlm. 27.  
41

 Abdullah bin Abdil Hamid Al-Atsari, Panduan Aqidah Lengkap, hlm. 28.  
42

 Kementerian Agama Republi Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 122.  
43

 Ahmad Dardi, Ulumul Qur‟an, (Pekanbaru, Suska Press, 2011), Cet. I, hlm. 16.  
44

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 151.  
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1) Masalah aqidah yaitu mempercayai dan meyakini adanya Khaliq (Maha 

Pencipta) Allah SWT, Malaikat, Kitab-Kitab suci yang diturunkan, 

Rasul-Rasul, dan Hari Kemudian (yaumul al-akhir). 

2) Akhlaq al-Fadhilah (akhlak yang mulia) yaitu sifat-sifat yang dapat 

membersihkan jiwa dari sifat jelek dan jahat. Serta dapat memperbaiki 

individu dan masyarakat. 

3) Petunjuk dan ajakan untuk selalu mengamati, memperhatikan dan 

memikirkan tentang penciptaa langit dan bumi dan apa-apa yang telah 

diciptakan Allah pada keduanya. 

4) Kisah-kisah umat yang pernah baik secara individu atau kolektif. 

Sebagai I‟tibar dan Mau‟izoh. Agar manusia mengetahui jalan yang baik 

dan jalan yang sesat yang dapat menghancurkan. 

5) Ancaman dan janji-janji yang menyenangkan.
45

  

b. Dasar-Dasar Aqidah 

Dasar hukum aqidah Islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Dari 

sekian banyaknya pembahasan pokok-pokok ajaran agama Islam di dalam 

Al-Qur‟an dan Hadits. Tetapi dasar yang paling utama yaitu, beriman 

kepada Allah, beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah, Kitab-Kitab 

Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Kiamat, Qadha dan Qadhar.  

1) Iman Kepada Allah  

Beriman kepada Allah adalah beriman kepada ke-Esaannya, 

Uluhiyah-Nya, serta Asma‟ dan sifat-sifatnya. Yaitu dengan mengikrarkan 

ketiga jenis tauhid, meyakininya dan mengamalkannya, sebagai berikut: 

a) Tauhid Rububiyyah 

Tauhid Rububiyyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-

perbuatan-Nya, dan pengakuan yang pasti bahwasanya Allah SWT 

adalah Tuhan, Pemilik, Pencipta, dan Pengatur segala sesuatu serta 

yang bertindak padanya.
46

 Dalil yang mendasari tauhid ini adalah 

firman Allah SWT,  

                                                     
45

 Ahmad Dardi, Ulumul Qur‟an, hlm. 17.  
46

 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Jadid Penjelesan Lengkap Kitab 

Tauhid, Terj. dari bahasa Arab oleh Abdurrahman Nuryaman, (DKI Jakarta, Pustaka Imam 

Bonjol, 2018), Cet. I, hlm. 1.  
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ذَا خَلْقُ اللَّوِ فَأَرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونوِِ   ضَلَاؿٍ  تٓ  الظَّالِمُوفَ  بَلِ  ۗ  ىَٰ
 مُبِينٍ 

Artinya : “Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu 

kepadaku apa yang telah diciptakan oleh 

(sesembahanmu) selain Allah. Sebenarnya orang-orang 

yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.” 

(Q.S Luqman [31] : 11)
47

 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ   تَُّّ  ۗ  الحَْمْدُ للَِّوِ الَّذِي خَلَقَ السَّ
مْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يػَعْدِلوُفَ  برَِبهِّْ  

Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan 

bumi, dan menjadi gelap dan terang, namun demikian 

orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan 

mereka dengan sesuatu.” (Q.S Al-An‟am [6]: 1)
48

 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّوُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ   
Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “siapakah Tuhan langit dan 

bumi?”, katakanlah “Allah”. (Q.S Ar-Rad [13] : 16)
49

 

 ۗ  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ تٓ الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّوِ رزِْقػُهَا وَيػَعْلَمُ مُسْتػَقَرَّىَا وَمُسْتػَوْدَعَهَا 
مُبِينٍ  كِتَابٍ  تٓ  كُلّّ   

Artinya : “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di 

bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia 

mengetahui tempat kediamannya dan tempat 

penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuz).” (Q.S Hud [11]: 6)
50

 

b) Tauhid Uluhiyah 

Tauhid Uluhiyah yaitu, mengesakan Allah SWT dengan 

segala macam ibadah yang zahir maupun yang batin, tauhid inilah 

yang ditugaskan kepada para Rasul ketika Allah mengutus mereka, 

karena untuk menegakkan tauhid inilah kitab-kitab suci diturunkan. 
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Setiap Rasul mengawali dakwahnya dengan tauhid ini.
51

 Dalil yang 

mendasari tauhid ini adalah firman Allah Swt, 

نْسَ إِلاَّ ليِػَعْبُدُوفِ   وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
Artinya : “ Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S Az-Zariat [51] : 56)
52

 

Arti “ya‟buduun” adalah mentauhidkan-Ku dalam ibadah. 

Seorang hamba tidaklah menjadi muwahid hanya dengan mengakui 

tauhid rububiyyah semeta. Tetapi ia harus mengakui tauhid 

uluhiyyah serta mengamalkannya.
53

  

 إيَِّاؾَ نػَعْبُدُ وَإيَِّاؾَ نَسْتَعِينُ 
Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 

kepada Engkaulah kami mohon pertolongan” [Q.S Al-

Fatihah [1]: 5)
54

 

c) Tauhid al-Asma‟ wash Shifat 

Tauhid al-Asma‟ wash Shifat yaitu, beriman kepada sifat-

sifat yang Allah sandangkan bagi diri-Nya dan sifat-sifat serta apa 

yang Rasul-Nya sandangkan bagi-Nya, berupa nama-nama yang 

paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna, disertai dengan 

memaknainya sebagaimana adanya tanpa tahrif (menyimpangkan 

makna), tanpa ta‟wil (tanpa menakwilkan, tanpa takyif (menentukan 

bentuk dan caranya), dan tanpa tamtsil (meyerupakan dengan 

makhluk).
55

 Dalilnya adalah firman Allah SWT, 

الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَىُوَ  ۗ  لَيْسَ كَمِثْلِوِ شَيْءٌ    
Artinya : “tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia 

Yang Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Asy-Syura 

[42]: 11)
56

 

2) Iman Kepada Malaikat-Malaikat Allah 
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Iman kepada malaikat adalah meyakani dengan sepenuh hati 

yang tanpa ada keraguan padanya, bahwa ada makhluk yang mulia, 

diciptakan Allah dari cahaya, mereka menyembah Allah, dan selalu ta‟at 

kepada Allah . sebagaiman firman-Nya,  

 وكَُتبُِوِ  وَمَلَائِكَتِوِ  باِللَّوِ  آمَنَ  كُلّّ  ۗ  آمَنَ الرَّسُوؿُ بِاَ أنُْزؿَِ إلِيَْوِ مِنْ ربَّْوِ وَالْمُؤْمِنُوفَ 
رُسُلِوِ  مِنْ  أَحَدٍ  بػَيْنَ  نػُفَرّْؽُ  لَا  وَرُسُلِوِ   

Artinya : “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qur‟an) dari Tuhannya, demikian pula orang-

orang yang beriman. Semua beriman kepada kepada Allah, 

Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-

Nya.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 285)
57

 

3) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah 

Iman kepada Kitab-Kitab Allah adalah meyakini dengan 

keyakinan yang pasti bahwa Allah SWT telah menurunkan kepada para 

Rasul-Nya Kitab-Kitab yang berisikan perintah, larangan, janji, 

ancaman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluk-Nya, 

serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
58

 Allah SWT 

berfirman, 

 آمَنَ الرَّسُوؿُ بِاَ أنُْزؿَِ إلِيَْوِ مِنْ ربَّْوِ وَالْمُؤْمِنُوفَ 
Artinya : “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qur‟an) dari Tuhan-Nya, demikian pula 

orang-orang beriman.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 285)
59

 

4) Iman Kepada Rasul-Rasul Allah 

Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah beriman dan meyakini dengan 

keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT telah mengutus para Rasul 

kepada hamba-hamba-Nya sebagai pemberi kabar dan pemberi 

peringatan, serta menyerukan mereka kepada agama yang haq, untuk 

menunjuki manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju 

cahaya.
60

 Allah SWT berfirman, 
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 وكََافَ  ۗ  رُسُلًا مُبَشّْريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُوفَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّوِ حُجَّةٌ بػَعْدَ الرُّسُلِ  
حَكِيمًا عَزيِزاً اللَّوُ   

Artinya : “Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan 

pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia 

untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul diutus. Allah 

Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa [4]: 165)
61

 

5) Iman Kepada Hari Kiamat 

Iman kepada Hari Kiamat adalah keyakinan yang kuat dan 

kepercayaan yang sempurna kepad hari kiamat, serta mengimani segala 

hal yang diberitakan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya dan diberikan 

oleh Rasul-Nya, tentang segala hal yang terjadi setelah kematian, dan 

sehingga ahli surga masuk ke dalam surga, dan ahli neraka masuk ke 

dalam neraka.
62

 Allah SWT berfirman,  

ذَا ۗ  وَإنَِّوُ لَعِلْمٌ للِسَّاعَةِ فَلَا تََتْػَرُفَّ بِهاَ وَاتَّبِعُوفِ  مُسْتَقِيمٌ  صِراَطٌ  ىَٰ  
Artinya : “Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan 

datangnya Hari Kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-

ragu tentang kiamat itu adan ikutilah Aku. Inilah jalan yang 

lurus.” (Q.A Az-Zukhruf [43]: 61)
63

 

6) Iman kepada Qadha dan Qadar 

Iman kepada qadha dan qadar adalah keyakinan yang kuat 

bahwa segala kebaikan dan keburukan itu berdasarkan qadha dan qadar 

Allah, dan bahwa Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya.
64

 Allah 

SWT berfirman, 

 مِنْ  خَلَوْا الَّذِينَ  تٓ  اللَّوِ  سُنَّةَ  ۗ  مَا كَافَ عَلَى النَّبيّْ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فػَرَضَ اللَّوُ لَوُ 
مَقْدُوراً قَدَراً اللَّوِ  أمَْرُ  وكََافَ  ۗ   قػَبْلُ   

Artinya : “(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah 

Allah pada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan 

Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” (Q.S Al-Ahzab 

[33] : 38)
65
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c. Objek Kajian Aqidah 

Aqidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai 

konsep Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah meliputi topik-topik: tauhid, Iman, 

Islam, masalah ghaibiyyat (hal-hal ghaib), kenabian, takdir, berita-berita 

(tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang), dasar-dasar hukum 

yang qhat‟i (pasti), seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan.
66

  

Dalam literatur kajian Islam ilmu aqidah, sering juga disebut 

dengan nama-nama sebagai berikut:
67

 

1) Al-Iman  

Aqidah disebut juga dengan Al-Iman sebagaimana yang disebutkan 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits-Hadits Nabi SAW, karena aqidah 

membahas rukun Iman yang enam dan hal-hal yang berkaitan 

dengannya. 

2) „Aqidah (I‟tiqaad dan „Aqaaid) 

Para ulama Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah sering menyebut ilmu „aqidah 

dengan istilah „Aqaaid Salaf: „Aqidah Ahlul Atsar dan Al-I‟tiqaad  di 

dalam kitab-kitab mereka.  

3) Tauhid 

Aqidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar 

seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam Rububiyyah, 

Uluhiyan, dan Asma‟ wa Shifat.  

4) As-Sunnah 

As-Sunnah artinya jalan. „Aqidah Salaf disebut As-Sunnah karena para 

penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan 

para sahabatnya di dalam masalah aqidah. 

5) Ushuluddin dan Ushuluddiyanah 

Ushul artinya rukun-rukun Iman, rukun-rukun Islam dan masalah-

masalah yang qhat‟i serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para 

ulama.  

6) Al-Fiqhul Akbar 

                                                     
66

 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah, hlm. 28.  
67

 Ibid.  



25  

Ini adalah nama lain ushuluddin dan kebalikan dari al-Fiqhul Ashghar, 

yaitu kumpulan hukum-hukum ijitihadi. 

7) Asy-Syari‟ah 

Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dan yang paling 

pokok adalah ushuluddin (masalah-masalah „aqidah).  

d. Ruang Lingkup Aqidah  

1) Ilahiyat 

Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Illah 

(Tuhan) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

perbuatan-perbuatan Allah (a‟fal Allah) dan lain-lain. 

2) Nabawiyyat 

Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi da 

Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizatnya 

dan sebagainya. 

3) Ruhaniyat 

Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam 

metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, dan ruh. 

4) Sam‟iyyat 

Pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui 

sam‟i yaitu dalil naqli berupa Al-Qur‟an dan As-Sunnah, seperti alam 

barzakh, akhirat, dan azab kubur.
68

 

e. Fungsi dan Peranan Aqidah  

1) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia 

sejak lahir 

Manusia sejak lahir memiliki potensi beragama, sehingga sepanjang 

hidupnya membutuhkan keyakinan terhadap Allah SWT. Aqidah Islam 

berperan memenuhi kebutuhan fitrah manusia dalam beragama, 

menuntun, dan mengarahkan manusia pada keyakinan yang benar 
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tentang Tuhan, tidak menduga-duga atau mengira-ngira, melainkan 

menunjukkan Tuhan yang sebenarnya. 

2) Memberikan ketenangan dan ketetraman jiwa 

Agama sebagai kebutuhan fitrah manusia senantiasa mendorong 

manusia untuk mencarinya. Aqidah memberikan jawabannya yang 

pasti sehingga kebutuhan ruhaninya dapat terpenuhi. 

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti 

Aqidah memberikan pengetahuan mengenai asal dan tujuan hidup 

manusia, sehingga kehidupannya akan lebih jelas dan lebih 

bermakna.
69

 

4. Kisah-Kisah dalam Al-Qur‟an 

Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an yang mengandung tuntunan-

tuntunan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta 

kebahagiaan lahir dan batin. Selain menggunakan cara yang langsung, yaitu 

berbentuk perintah dan larangan, adakalanya tuntunan tersebut disampaikan 

melalui kisah-kisah, dengan tujuan untuk menjelaskan bantahan setiap bujukan 

untuk berbuat ingkar serta menerangkan prinsip-prinsip Islamiyah dalam 

berdakwah.
70

  

Kisah dalam Al-Qur‟an bukanlah karya seni yang terpisah dalam 

subjek, metode penyajian, dan pengaturan kejadian-kejadiannya, sebagaimana 

yang ada pada kisah seni bebas yang bertujuan menunaikan penyajian seninya 

tanpa ikatan tujuan. Kisah adalah salah satu sarana Al-Qur‟an di antara sekian 

banyak sarananya yang mempunyai berbagai tujuan keagamaan. Al-Qur‟an 

adalah kitab dakwah agama sebelum segala sesuatunya. Kisah merupakan 

salah satu sarana Al-Qur‟an untuk menyampaikan dakwah dan 

mengokohkannya.
71

  

a. Pengertian Kisah Al-Qur‟an 

Secara etimologis kisah atau kisah-kisah berasal dari kata al-

qashshu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, “qashashtu 

                                                     
69

 Abdul Kosim dan M. Fathurrohman, Pendidikan Agama Islam, hlm. 120. 
70

 Oom Mukarromah, Ulumul Qur‟an, (Jakarta Rajawali Press, 2013), Cet. I, hlm. 51.  
71

 Sayyid Quthb, Keindahan Al-Qur‟an yang Menakjubkan, Terj. dari bahasa Arab 

oleh Wafa „Adilah, (Jakarta, Robbani Press, 2004), Cet. I, hlm. 275.  



27  

atsarahu” artinya, “saya mengikuti atau mencari jejaknya.” Kata al-qashash 

adalah bentuk masdar. Seperti firman Allah SWT, 

لِكَ مَا كُنَّا نػَبْغِ  ا ۗ  قاَؿَ ذَٰ اقَصَصً  آثاَرهِِِاَ عَلَىٰ  فاَرْتَدَّ  
 Artinya : “Dia (Musa) berkata, “itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu 

keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S Al-

Kahfi [18] : 64)
72

 

Kata kisah juga diartikan berita yang berurutan. Firman Allah 

SWT,  

ذَا لَذوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ   إِفَّ ىَٰ
Artinya : “Sungguh, ini adalah kisah yang benar.” (Q.S Ali-Imran [3] : 

62)
73

 

 لَقَدْ كَافَ تٓ قَصَصِهِمْ عِبػْرةٌَ لِأُولي الْألَْبَابِ 
Artinya : “Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang yang mempunyai akal.” (Q.S Yusuf [12] : 111)
74

 

Secara terminologi, kisah Al-Qur‟an adalah pemberitaan Al-

Qur‟an tentang al-ihwal umat yang telah lalu, nubwat (kenabian) yang 

terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Qur‟an banyak 

mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, 

keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia 

menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan 

mempesona.
75

 

b. Macam-Macam Kisah Al-Qur‟an 

Manna Al-Qaththan, membagi kisah-kisah Al-Qur‟an dalam tiga 

bagian, yaitu:
76

 

1) Kisah para Nabi terdahulu 

Bagian ini mengjelaskan Kisah yang mengandung dakwah Nabi kepada 

kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap-sikap 

orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan 
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perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang 

mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi 

Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, dan Nabi-Nabi serta 

Rasul lainnya.  

2) Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya.  

Seperti kisah orang yang keluar dari kampung halaman, yang beribu-ribu 

jumlahnya karena takut mati, kisah Luqman Al-Hakim, kisah Ashabul 

Kahfi, dan lain-lain 

3) Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

pada masa Rasulullah 

Seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali „Imran, perang 

Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, perang Ahzab dalam surah 

Al-Ahzab, hijrah, isra‟ Mi‟raj dan lain-lain.  

c. Faedan Kisah-Kisah Al-Qur‟an 

Kisah-kisah dalam Al-Qur‟an memiliki banyak hikmah, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Manna Al-Qaththan, sebagai berikut:
77

 

1) Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-

pokok syari‟at yang di bawa oleh para Nabi, 

وُ لَا إلَِٰوَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُوفِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قػَبْلِكَ مِنْ رَسُوؿٍ إِلاَّ نوُحِي إلِيَْوِ أنََّ   
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau 

(Muhammad). Melainkan kami wahyukan kepadanya. “bahwa 

tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka 

sembahlah Aku.” (Q.S Al-Anbiya [21] : 25)
78

 

2) Meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama 

Allah, meperkuat kepercayaan orang Mukmin tentang menangnya 

kebenaran dan para pendukungnya serta hancurnya kebatilan dan para 

pembelanya. 

خَبِيرٌ  يػَعْمَلُوفَ  بِاَ إنَِّوُ  ۗ  وَإِفَّ كُلاِّ لَمَّا ليَػُوَفػّْيػَنػَّهُمْ ربَُّكَ أعَْمَالَذمُْ   
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Artinya: “Dan sesungguhnya kepada masing-masing (yang berselisih 

itu) pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas 

perbuatan mereka. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang mereka 

kerjakan.” (Q.S Hud [11]: 111)
79

 

3) Membenarkan para Nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap 

mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. 

4) Menampilkan kebenaran Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang 

diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu disepanjang 

kurun dan generasi. 

5) Menyingkap kebohongan ahli kitab dengan cara membeberkan 

keterangan yang semula mereka sembunyikan, kemudian menantang 

mereka dengan menggunakan ajaran kitab mereka sendiri yang maha 

asli, yaitu sebelum kitab itu diubah dan diganti. 

6) Kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian 

para pendengar mempengaruhi jiwa.  

d. Pengaruh Kisah-Kisah Al-Qur‟an dalam Pendidikan 

Tidak diragukan lagi bahwa kisah yang baik dan cermat akan 

digemari dan dapat menembuh relung jiwa manusia dengan mudah 

sehingga segenap perasaan akan mengikuti alur kisahnya tersebut tanpa 

merasa jemu atau kesal. Akal pun dapat menelusurinya dengan baik. 

Akhirnya ia memetik dari keindahannya itu aneka ragam “Bunga dan buah-

buahan.”
80

 Inilah fenomena fitrah jiwa yang tentunya perlu menjadi 

perhatian para pendidik dalam lapangan pendidikan, khususnya pendidikan 

agama yang merupakan esensi pengajaran dan rambu-rambu pendidikan. 

Dalam kisah-kisah Al-Qur‟an banyak sekali konsep pendidikan 

yang dapat dikembangkan, salah satunya yang paling utama yaitu konsep 

pendidikan aqidah. Sebuah pendidikan tentunya harus memiliki konsep 

yang harus diterapkan kepada para peserta didik. Hal ini pendidik bisa 

mencontoh bagaimana kisah-kisah para Nabi-Nabi terdahulu ketika 

mendidik umatnya untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah 

dan sebagainya.  
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Para pendidik hendaknya dapat menyuguhkan konsep yang baik. 

Sehingga tujuan pempelajaran dapat tercapai. Sejumlah kisah-kisah dalam 

Al-Qur‟an telah berhasil memberikan bekal bermanfaat dan berguna bagi 

manusia, menyajikan kisah-kisah Al-Qur‟an dengan sempurna, serta banyak 

analisis yang mendalam.  

B. Tinjauan Kepustakaan  

Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan telaah 

pustaka dan berdasarkan penelusurun yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah, 

penelitian-penelitian terdahulu. Tidak ada secara khusus yang membahas tentang 

Desain Pembelajaran Aqidah (Studi Analisis Kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi 

Musa AS). Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini: 

1. Imam Turmudzi, 2016 Tesis berjudul “Desain Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Perguruan Tinggi Umum (Studi Multi Kasus di STIKes Patria Husada 

Blitar dan STKIP PGRI Blitar)”, penelitian ini dilatar belakangi oleh model 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum yang saat 

ini PAI masih dianggap mata kuliah tidak penting, sehingga perhatian 

mahasiswa terhadap mata kuliah PAI kurang mendapat tempat atau terkalahkan 

oleh mata kuliah jurusan yang diambil.
81

 Berdasarkan penelitian ini, 

pembahasan lebih kepada studi kasus pembelajaran pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi umum. Namun yang secara khusus membahas tentang desain 

pembelajaran aqidah, belum ditemukan.  

2. Suparta, 2019 Tesis berjudul “Konsep Pendidikan Aqidah Akhlak Nabi Ibrahim 

Dalam Al-Qur‟an (Studi Analisis Ayat-Ayat Al-Qur‟an tentang Nabi Ibrahim)”, 

penelitian ini membahas tentang konsep pendidikan aqidah dalam kisah Nabi 

Ibrahim. Umat islam di Indonesia umumnya belajar dan memahami aqidah 

yang sudah mengalami interpretasi dan pembaruan dengan budaya dan adat 

istiadat, bukan aqidah murni yang dipahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. 

Maka mayoritas umat islam di Indonesia lebih cenderung ke pemahaman 
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aqidah Asy‟ariyah. Hal di atas juga berdampak pada banyak lembaga 

pendidikan dan lembaga dakwah serta organisasi-organisasi islam kurang 

peduli terhadap aqidah akhlak. Padahal aspek aqidah/tauhid adalah aspek yang 

sangat urgen di dalam islam, sebagaimana yang tergambar dalam Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah.
82

  

3. Mila Hasanah, 2021 buku berjudul “Pembelajaran Aqidah dalam Al-Qur‟an”. 

Buku ini membahas tentang pembelajaran Aqidah yang ada dalam Al-Qur‟an 

berdasarkan referensi penafsiran dari Fakhruddin ar-Razi yang merupakan 

intelektual ensiklopedis. Sebagaimana yang diketahui pembelajaran aqidah 

adalah proses yang tidak pernah berhenti, diperlukan agar setiap individu 

menjadi orang yang lebih baik, menjadi warga masyarakat, warga negara, 

hamba Allah dan khalifatullah yang lebih baik. Oleh karena itu, kerja keras 

semua pihak diperlukan, terutama terhadap program-program yang memiliki 

kontribusi besar terhadap pembelajaran aqidah dan harus benar-benar 

dioptimalkan.
83

 Berdasarkan buku ini, pembahasan pembelajaran aqidah dalam 

Al-Qur‟an hanya secara umum, tidak terfokus kepada satu kisah. Dan tidak 

mengkombinasikan penafsiran klasik dan modern.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan 

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun 

deskripsi alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, 

serta disajikan secara naratif.
84

 Tampilan penelitian kualitatif berupa kata-kata 

lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati 

sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dokumen atau 

bendanya.
85

  

Maka dalam penyajian penelitian dalam bentuk data, kalimat, skema 

dan gambar. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dan aturan 

aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir 

tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan 

pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.
86

 

Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (library research), yaitu penelitian 

yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di 

ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah 

dan sebagainya.
87

  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah memalui 

metode maudhu‟i atau disebut juga metode tematik. Metode maudhu‟i ialah 

metode penafsiran Al-Qur‟an dengan membahas ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai 

dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik atau 

tema dikumpulkan, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek 
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yang terkait, seperti asbab al-nuzul, munasabah, makna mufradat dan lain-lain. 

Sasaran yang dicapai oleh metode ini adalah mampu mengupas tuntas persoalan 

atau tema yang telah ditetapkan sebelumnya.
88

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu sumber dari primer dan sumber data skunder. Sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur‟an dan 

Terjemahan, kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurthubi, tafsir Fizilalil 

Qur‟an, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-misbah.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya 

ilmiah, dokumen, jurnal, artikel, dan majalah yang berkaitan tentang 

permasalahan.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
89

 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode  library 

research, yaitu studi kepustakaan. Metode penelitian ini tidaka menuntuk 

langsung terjun ke lapangan. Maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah 

literature dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari 

buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang desain 

pembelajaran aqidah.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melakukan pengambilan 

data dari pendapat para ahli (mufasir) yang diformulasikan dalam kitab-kitab 

atau buku-buku. Pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya 
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ilmiah dibidang tafsir dan pendidikan, yang terdiri dari sumber primer dan 

sekunder.  

D. Teknik Analisa Data 

Setalah seluruh data terkumpul berdasarkan permasalahan yang telah 

ditetapkan, maka selanjutnya ialah melekukan analisis data atau analisis isi teks. 

Dalam menganalisa data, maka dalam kajian isi (content analysis) yang digunakan 

oleh peneliti dengan menggunakan metode maudhu‟i. Analisis ini sangat tepat 

digunakan dalam penelitian ini. Karena sumber data primer penelitian ini adalah 

sebuah naskah teks terjemah Al-Qur‟an.  

Metode maudhu‟i yaitu metode yang mengarahkan pandangan kepada 

satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur‟an tentang tema tersebut 

dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan 

memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang 

bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq digandengkan dengan 

yang muqayyad, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits 

yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan 

menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas.
90

 

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknis analisis data kualitatif, sebagai berikut:
91

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, mimilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setalah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Penelitian kualitatif dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing / verification 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setalah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah dipaparkan pada setiap bab-bab sebelumnya, maka 

pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan tentang Desain 

Pembelajaran Aqidah (Studi Analasis Kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS). 

Adapun kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Kisah Nabi Ibrahim dalam QS. Al-An‟am ayat 74-84 dan kisah Nabi Musa QS. 

Al-A‟raf ayat 142-149 menurut para mufassir. Pertama kisah Nabi Ibrahim 

yaitu : dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya, investigasi Nabi Ibrahim terhadap 

fenomena alam, seruan Nabi Ibrahim kepada kaumnya untuk menyembah 

Allah SWT. Kedua kisah Nabi Musa yaitu : Nabi Musa dengan Bani Israil, 

Diaolog Nabi Musa dengan Allah SWT dan permintaan Nabi Musa untuk 

melihat Allah SWT. 

2. Desain pembelajaran aqidah dalam Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai 

berikut : 1) Tujuan Pembelajaran : mengesakan Allah SWT (Tauhid), menghindari 

hal-hal yang dapat merusak aqidah, menjadi muslim yang taat dan patuh kepada 

Allah, menjadi teladan yang baik bagi yang lain. 2) Materi/isi pembelajaran : tauhid, 

hal-hal yang dapat merusak aqidah, ibadah dan tazkiyatunnufus, akhlak. 3) 

Pendekatan dan Metode Pembelajaran: (a) Pendekatan : pendekatan ilmiah (scientific 

approach), pendekatan kontekstual. (b) metode : hiwar jadali, „ibrah mau‟izah, 

rasional, intuitif, targib wa tarhib, amtsal. 4) Strategi Pembelajaran : strategi inkuiri. 

5) Prinsip-Prinsip Pembelajaran : pembelajaran aqidah berorientasi kepada siswa 

(aktif), keterlibatan langsung (investigasi fenomena alam) dan pengalaman, berfikir 

rasional, mengkomunikasikan dengan cara persuasif. 6) Evaluasi Pembelajaran : 

pengetahuan terhadap tauhid (kognitif), sikap dalam memberikan kebenaran (afektif), 

keterampilan dalam memimpin (psikomotorik). 

B. Saran 

Dalam kesempatan ini, untuk melengkapi tulisan. Penulis memiliki 

beberapa saran yang perlu disampaikan : 

1. Berdasarkan penelitian yang talah dilakukan, penulis berharap bisa menjadi 

kontribusi yang bermanfaat bagi guru-guru bidang studi pendidikan agama 
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islam, khususnya dalam desain pembelajaran aqidah berdasarkan kisah-kisah 

Al-Qur‟an.   

2. Diharapkan dalam proses pembelajaran aqidah, peserta didik aktif terlibat 

dalam merumuskan dan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi-

inforasi, menginvestigasi fenomena alam yang ada disekitar, dan 

mengembangkan pemikiran-pemikiran rasional. Sehingga materi pembelajaran 

terlihat lebih menarik dan dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. 

Begitu juga dengan pelaksanaan ibadahnya harus terus dijalankan, sebagai 

implikasi dari pembelajaran aqidah.  

3. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penulisan tesis ini, 

tetapi penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan sebagai perbaikan kedepannya. 
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