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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Keterangan  

ا   Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan  

ب   Ba  B  Be  

ت   Ta  T  Te  

ث   Sa  ṡ  es (dengan titik di atas)  

ج   Jim  J  Je  

ح   Ha  ḥ  ha (dengan titik di bawah)  
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خ   Kha  Kh  ka danha  

د    Dal  D  De  

ذ    Zal  Z  zet (dengan titik di atas  

ر   Ra  R  Er  

ز   Zai  Z  Zet  

س   Sin  S  Es  

ش   Syin  Sy  es dan ye  

ص   Sad  ṣ  es (dengan titik di bawah)  

ض   Dad  ḍ  de (dengan titik di bawah)  

ط   Ta  ṭ  te (dengan titik di bawah)  

ظ   Za  ẓ  zet (dengan titik di bawah)  

ع   ‘ain  ’  koma terbalik (di atas)  

غ   Ghain  G  Ge  

ف   Fa  F  Ef  
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ق   Qaf  Q  Qi  

ك   Kaf  K  Ka  

ل   Lam  L  El  

م   Mim  M  Em  

ن   Nun  N  En  

و   Wau  W  We  

ه   Ha  H  Ha  

ء   Hamzah  `  Apostrof  

ي   Ya  Y  Ye  

2. Vokal  

Vokal Tunggal  Vokal rangkap  Vokal Panjang  

  ā =آ     a =أ 

  ī =إي   ai  =أي   i =إ 

  ū =أو   au =  أو  u =أ 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/  

 Contoh:  

  ditulis      mar’atun jamīlah مرأة جميلة       

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

 Contoh:  

  ditulis     fātimah   فا طمة     

4. Syaddad (tasydid, geminasi)  

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.  

Contoh:  

  ditulis  al-barr  البر   ditulis  rabbanā  ربنا  

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

Contoh:  

الشمس      ditulis     asy-syamsu  

الرجل         ditulis      ar-rojulu  

السيدة         ditulis     as-sayyidinah  

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang.  
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Contoh:  

القمر           ditulis     al-qamar  

البديع       ditulis     al-badi’  

  ditulis      al-jalāl الجلا ل 

6. Huruf Hamzah  

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan 

tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus 

hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.  

Contoh:  

  ditulis     umirtu   أمرت    

    ditulis      syai’un               شيء  
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MOTO  

دِ بْنِ المنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ مَرْفوُعًا: "ألَََ أخُْبِرُكُمْ بأِكَْمَلِكُمْ إيِمَاناً،   عَنْ أبَيِ أوَُيْسٍ، عَنْ مُحَمَّ

ن ويأَلْفونأحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكَْناَفاً، الَّذِينَ يؤُْلفو  

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Uwais, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari 

Jabir secara marfu', “Maukah aku beri tahukan kepada kalian tentang orang yang 

paling sempurna imannya dari kalian? Yaitu orang-orang yang paling baik 

akhlaknya, lagi rendah diri, yaitu orang-orang yang disukai dan menyukai.” 
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ABSTRAK 

 

Muhamad Fahri. 2025. Pembinaan Akhlak Melalui Kegiatan Komunitas Matjha 

Bhaca Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Agama Islam. FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Abdul Khobir, M. Ag 

Kata Kunci: Pembinaan Akhlak, Remaja, Komunitas Matja Bhaca, Desa 

Majalangu 

Penelitian yang penulis lakukan fokus pada pembinaan akhlak remaja 

melalui  kegiatan Komunitas Matja Bhaca Di Majalangu Kecamatan Watukumpul 

Kabupaten Pemalang. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yakni 

Pesatnya perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan yang mudah 

di akses memicu terjadinya penurunan akhlak khususnya dikalangan remaja. 

Dalam memperbaiki akhlak remaja diperlukan adanya usaha yang dilakukan 

dengan sadar, teratur, terarah, dan terencana guna membangun atau 

memperbaiki akhlaknya. Untuk membina akhlak remaja, dibutuhkan sebuah 

bentuk pembinaan baik dilakukan baik melalui jalur pendidikan dalam keluarga, 

sekolah atau masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya 

pembinaan akhlak remaja melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Komunitas Matja Bhaca di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten 

Pemalang. Akhlak memiliki peran fundamental dalam ajaran Islam serta menjadi 

faktor penting dalam pembentukan karakter remaja. Latar belakang Penelitian ini 

di dasarkan pada fenomena menurunnya akhlak remaja. Sebagai respon terhadap 

permasalahan tersebut, Komunitas Matja Bhaca hadir dengan beragam program 

yang bertujuan meningkatkan kesadaran akhlak remaja. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif guna memahami bagaimana proses 

pembinaan akhlak dilakukan serta dampaknya terhadap perilaku remaja. 

Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Komunitas Matja Bhaca 

menerapkan pembinaan akhlak melalui berbagai kegiatan, di antaranya Selasar 

Bhaca, Matja Media, Bebas Berkarya (Baskarya), Kawan Bercerita, Jejak Matja, 

Matjakarya, dan Kidung Matja. Kegiatan-kegiatan ini membawa dampak positif 

terhadap perubahan sikap dan perilaku remaja di Desa Majalangu. Para remaja 

menjadi lebih aktif dalam kegiatan yang bermanfaat, memiliki kesadaran akhlak 

yang lebih tinggi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori 

maupun praktik. Dari segi teoritis, Penelitian ini memperkaya wawasan dalam 

bidang pendidikan akhlak remaja berbasis komunitas. Sementara dari segi praktis, 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Komunitas Matja Bhaca, lembaga 

pendidikan, serta para remaja di Desa Majalangu dalam meningkatkan efektivitas 

pembinaan akhlak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan akhlak merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Dalam 

dunia pendidikan, akhlak mendapatkan perhatian serta sorotan yang lebih 

banyak. Hal ini disebabkan akhlak merupakan cermin manusia. Apabila 

akhlaknya baik, maka apabila akhlaknya baik, maka akan dengan sendirinya 

akan melahirkan perbuatan yang baik pula, baik itu terhadap Allah, diri 

sendiri, maupun terhadap makhluk lainnya sesuai dengan dengan perintah dan 

larangan serta petunjuk al-Qur’an dan al-Hadith.(Rahim, 2018) 

Jika berbicara mengenai akhlak pelaku terdekat adalah remaja, 

meskipun akhlak menempel pada semua manusia baik itu anak-anak, remaja 

maupun dewasa akan tetapi yang banyak diperbincangkan dalam hal ini 

adalah remaja. Ada hal yang penting sekali untuk diperhatikan siapa saja 

yang berhubungan dengan anak remaja. Yaitu mengetahui dengan baik akan 

pentingnya masa ini bagi anak remaja, dan jangan lupa masa remaja adalah 

masa yang sensitif. 

Di zaman sekarang, akhlak remaja sangat diperhatikan. Karena 

pengaruh digitalisasi dan modernisasi yang terus meningkat, banyak remaja 

cenderung mengalami krisis identitas dan kebingungan akhlak. Akibatnya, 

praktik mereka sering dibandingkan dengan prinsip konvensional yang telah 

lama diakui.(Satiawan & Sidik, 2021) 
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Fenomena serupa juga terjadi di Desa Majalangu, di mana banyak 

remaja terjebak dalam, penggunaan perangkat elektronik berlebihan, dan 

kurangnya kesadaran akhlak dan sosial. Kondisi ini dapat mengganggu 

pertumbuhan mental dan sosial remaja di desa, membuat masyarakat 

setempat khawatir. Akibatnya, beberapa pihak, termasuk Komunitas lokal, 

merasa perlu mengatasi masalah ini dengan memulai acara ataupun kegiatan  

yang dapat meningkatkan kesadaran akhlak remaja  seperti Selasar Bhaca, 

Matja Media, Bebas Berkarya (Baskarya), Kawan Bercerita, Jejak Matja, 

Matjakarya, dan Kidung Matja. Kegiatan yang beragam ini bertujuan untuk 

mendorong generasi muda, terutama remaja Desa Majalangu, hal tersebut 

diterangkan langsung oleh nefi setiawati selaku founder Komunitas Matja 

Bhaca.  

Kegiatan Komunitas Matja Bhaca ini berdiri sejak lima tahun silam, 

mayoritas anggotanya adalah para remaja desa Majalangu yang memiliki latar 

belakang formal yang berbeda-beda, mulai dari SD, SMP, SMA/sederajat, 

Mahasiswa dan bahkan banyak juga anggota kegiatan Komunitas Matja 

Bhaca yang sudah sarjana dan bekerja. 

Fokus Komunitas Matja Baca (KMB) adalah untuk mengajak dan 

memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai 

pendidikan. KMB juga berusaha untuk memberikan wadah untuk berkarya, 

mengembangkan bakat dan minat serta kreatifitas masyarakat khususnya 

generasi muda, dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) untuk 

membangun desa yang gemar membaca dan memiliki wawasan yang luas. 
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oleh karena itu, diharapkan perkembangan akhlak remaja akan meningkat 

seiring dengan tingkat partisipasi mereka yang lebih aktif dalam kegiatan 

komunitas. Mengingat pentingnya akhlak dalam pembentukan karakter 

remaja.  

Dari latar belakang permasalahan di atas, memunculkan inisiatif bagi 

peneliti melakukan riset lebih dalam untuk mengetahui kegiatan Komunitas 

Matja Bhaca dalam pembinaan remaja di daerah tersebut, Oleh karena itu 

penulis memilih Penelitian dengan tema “Pembinaan Akhlak Remaja Melalui 

Kegiatan Komunitas Matja Bhaca Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul 

Kabupaten Pemalang”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana komunitas lokal dapat berkontribusi secara 

efektif dalam meningkatkan akhlak remaja. Selain itu, Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi pembinaan akhlak dan dampaknya terhadap perilaku 

remaja di desa Majalangu, diharapkan dapat membantu memperbaiki dan 

membina akhlak remaja yang sering kali terabaikan. Selain itu, tujuan 

Penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan tersebut dalam pembinaan akhlak.(D. Anwar dkk., 

2019) 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah   yaitu sebagai berikut: 
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1. Kurangnya kesadaran Remaja mengenai akhlak terhadap lingkungan di 

sekitarnya 

2. Komunitas Matja Bhaca telak melakukan berbagai kegiatan yang positif  

1.3. Pembatasan Masalah 

 Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, maka 

peneliti memandang permasalahan Penelitian yang diangkat perlu dibatasi. 

Oleh karena itu peneliti memfokuskan pada Pembinaan Akhlak pada Remaja 

Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak remaja melalui kegiatan 

Komunitas Matja Bhaca Di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul 

Kabupaten Pemalang? 

2. Apa saja faktor penghambat kegiatan komunitas Matja Bhaca dalam 

pembinaan akhlak? 

3. Bagaimana dampak kegiatan komunitas Matja Bhaca terhadap perilaku 

dan sikap remaja di Desa Majalangu? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak remaja melalui 

kegiatan Komunitas Matja Bhaca  Di Desa Majalangu Kecamatan 

Watukumpul Kabupaten Pemalang 

2. Untuk menganalisis dampak kegiatan komunitas Matja Bhaca terhadap 

perubahan perilaku dan sikap remaja di Desa Majalangu, serta persepsi 

masyarakat terhadap perubahan tersebut. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Penelitian ilmiah tentang 

pendidikan akhlak, khususnya tentang peran komunitas lokal dalam 

pembinaan akhlak remaja. Penemuan-penemuan ini juga dapat berfungsi 

sebagai referensi untuk Penelitian lebih lanjut yang berfokus pada 

pembuatan model pendidikan akhlak yang menggunakan pendekatan 

komunitas. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1. Bagi Komunitas Matja Bhaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi 

untuk pengembangan program dan kegiatan yang lebih efektif untuk 

membina akhlak remaja di Desa Majalangu Kabupaten Pemalang. 

1.6.2.2. Untuk Lembaga Pendidikan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah 

atau lembaga pendidikan lainnya untuk menerapkan program 

pendidikan karakter di luar kelas.  

1.6.2.3. Untuk Remaja di Desa Majalangu 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mendorong remaja menjadi lebih 

aktif dalam kegiatan positif, mengurangi perilaku menyimpang, dan 

membantu mereka membangun karakter yang lebih baik. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1.KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan mengenai pembinaan 

akhlak remaja melalui kegiatan Komunitas Matja Bhaca di Desa Majalangu 

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.1.1. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja: Komunitas Matja Bhaca 

melaksanakan pembinaan akhlak remaja melalui berbagai kegiatan 

yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akhlak dan sosial 

remaja. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Selasar Bhaca, Matja 

Media, Bebas Berkarya (Baskarya), Kawan Bercerita, Jejak Matja, 

Matjakarya, dan Kidung Matja. Kegiatan ini memberikan wadah bagi 

remaja untuk berkarya, mengembangkan bakat dan minat, serta 

mengoptimalkan potensi diri. 

1.1.2. Dampak Kegiatan Komunitas Matja Bhaca: Kegiatan Komunitas 

Matja Bhaca memberikan dampak positif terhadap perilaku dan sikap 

remaja di Desa Majalangu. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas 

membantu remaja untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, 

mengurangi perilaku negatif, dan membangun karakter yang lebih 

baik. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran remaja 

mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. 
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5.2.IMPLIKASI 

Hasil Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan baik secara 

teoritis maupun praktis: 

5.2.1. Implikasi Teoritis  

Penelitian ini berkontribusi pada kajian mengenai pendidikan 

akhlak remaja dan peran komunitas dalam pembinaan akhlak. Temuan 

Penelitian ini mendukung teori-teori pendidikan karakter yang 

menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku 

individu. Selain itu, Penelitian ini memperkuat konsep bahwa 

komunitas lokal dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif 

dalam meningkatkan akhlak generasi muda.. 

5.2.2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana komunitas 

seperti Matja Bhaca dapat dijadikan model dalam pembinaan akhlak 

remaja. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas lainnya 

dapat mengadopsi strategi yang diterapkan oleh Matja Bhaca untuk 

membentuk karakter remaja yang lebih baik. Selain itu, Penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi pembentukan program pembinaan akhlak 

berbasis komunitas di daerah lain dengan menyesuaikan pendekatan 

dan kebutuhan lokal. Dengan adanya Penelitian ini, diharapkan 

komunitas serupa dapat berkembang di berbagai daerah sebagai solusi 

untuk permasalahan akhlak remaja di era digital saat ini. 

 



93 

 

 

 

5.3.SARAN 

Berdasarkan temuan Penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan: 

5.3.1. Bagi Komunitas Matja Bhaca 

Meningkatkan sinergi dengan lembaga pendidikan dan pihak 

terkait lainnya untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program 

pembinaan akhlak. 

5.3.2. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah desa dapat memberikan dukungan lebih berupa 

fasilitas, dana, atau program kolaboratif untuk memperkuat komunitas 

ini. 

5.3.3. Bagi Remaja dan Masyarakat 

Remaja diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

komunitas ini sebagai sarana untuk meningkatkan akhlak dan 

keterampilan mereka, orang tua diharapkan dapat mendukung serta 

mendorong anak-anak mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang 

positif di komunitas. 

5.3.4. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

menyelesaikan Penelitian ini, maka sebab itu bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperhatikan kekurangan dan keterbatasan 

peneliti sehingga  mendaparkan hasil yang lebih baik lagi. 
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