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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin                    Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  b  Be ب 

  Ta  t  Te ت 

  Sa  s  es (dengan titik di atas) ث 

  Jim  j  Je ج 

  Ha  h  ha (dengan titk di bawah) ح 

  Kha  kh  ka dan ha خ 

  Dal  d  De د 

  Zal  z  zet (dengan titik di atas) ذ 

  Ra  r  Er ر 

  Zai  z  Zet ز 

  Sin  s  Es س 

  Syin  sy  es dan ye ش 

  Sad  s  es (dengan titik di bawah) ص 

  Dad  d  de (dengan titik di bawah) ض 
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  Ta  t  te (dengan titik di bawah) ط 

  Za  z  zet (dengan titk di bawah) ظ 

  ain  „  apostrop terbalik„ ع 

  Gain  g  Ge غ 

  Fa  f  Ef ف 

  Qaf  q  Qi ق 

  Kaf  k  Ka ك 

  Lam  l  El ل 

  Mim  m  Em م 

  Nun  n  En ن 

  Wau  w  We و 

  Ha  h  Ha ه 

  hamzah  ,  Apostop ء 

  Ya  y  Ye ي 

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

tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda  Nama  Huruf Latin       Nama  

  Fathah  a             A ـ 

  Kasrah  i             I ـ  

  Dammah  u             U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  ي 

fathah dan ya  

Ai  a dan i  

  ك 

fathah dan wau  

Au  a dan u  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

 

Harkat dan Huruf  

 

Nama  

 

Huruf dan Tanda  

 

Nama  

  ..ا|   ي ...

fathah dan alif 

atau ya  

a   

a dan garis di atas  

  ي 

kasrah dan ya  

i   

i dan garis di atas  

  و    

dammah dan wau  

u   

u dan garis di atas  

 

4. Ta  Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup 

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
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adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].   

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال)  

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatas (-).  

7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
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bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

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

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

ditranslitersi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital   

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).  
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ABSTRAK 

 

Nama : Hasmawati 

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul : Peran Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya 

Membaca al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten 

Gowa 

 

Dalam skripsi ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana 

peran Kepala Madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, 

Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh langsung dari responden dari meneliti peran 

kepemimpinan kepala sekolah yaitu dengan analisisa data. Sedangkan uji 

keabsahan data dilakukan dengan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan sumber.  

 Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan dan 

fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan 

adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meneliti peran 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya membaca al-

Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa sudah terlaksana, dibuktikan 

dengan : setiap hari senin sampai dengan kamis sebelum memulai proses belajar 

mengajar selalu membaca al-Qur’an setiap kelasnya, setiap hari jum’at sebelum 

memulai proses belajar mengajar selalu membaca zikir almatsurah, sholat dhuha 

dan tadarus al- Qur’an. Kemudian peran kepemimpinan kepala madrasah dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa dalam pengembangan peran kepala madrasah sebagai 

pemimpin, beliau selalu membina, mengarahkan dan mengambil tindakan sesuai 

dengan program madrasah demi mewujudkan visi dan misi madrasah. Dalam 

wawancara kepala madrasah dan guru, mereka melakukan beberapa hal dalam 

membina membaca al-Qur’an yaitu dengan kemampuanya yaitu : kepribadian, 

kemapuan memberi arahan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan 

mengambil tindakan, dan kemampuan komunikasi. 

Implikasi dari hasil penelitian ini yakni para siswa MA Nurhidayah 

Rabbin sudah semakin lihai dalam membaca al-Qur’an, apalagi kebiasaan 

membaca al-Qur’an dijadikan budaya setiap hari sebelum proses belajar mengajar 

dimulai dalam kelas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Chairul Anwar Pendidikan adalah bagian yang fokus dalam 

kegiatan pada proses belajar mengajar. Dalam proses tersebut, pemahaman 

religius lebih dibutuhkan untuk menelaah keadaan tenaga pendidik dan juga 

peserta didik. Oleh karenanya, jika memahami lebih dalam kita akan mendapatkan 

banyak teori belajar yang berasal dari aliran-aliran religius.
1
 Budaya religius di 

madrasah merupakan hal yang sangat baik untuk diterapkan, hal ini tidak terlepas 

dari peran madrasah itu sendiri sebagai lembaga belajar agama.  

Perkembangan kegiatan di suatu madrasah harus dilestarikan dengan sebaik-

baiknya agar dapat berfungsi secara efisien dan berhasil seoptimal mungkin. 

Untuk itu peran kepala madrasah di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa 

diharapkan mampu mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di lingkup 

madrasah tersebut. Menurut Wahjosumidjo menjelaskaan bahwa “kepala 

madrasah adalah orang yang menentukan titik pusat dan irama suatu madrasah”.
2
 

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa peran kepala madrasah adalah orang 

yang menentukan keberhasilan suatu madrasah, baik atau buruknya madrasah, 

maju atau mundurnya madrasah tergantung kepala madrasah, karena kepala 

madrasah adalah orang yang menjadi titik sentral suatu madrasah. 

                                                             
1
Anwar, Chairul. 2007. Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: IReISOD). h.22 
2
Wahsumidjo. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah. www.diknas.go.id (diakses tanggal 20 

September 2020). h.45 

1 
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Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam, sudah tentu nilai utama 

yang menjadi dasar adalah nilai-nilai al-Qur’an. Namun pada kenyataannya 

Madrasah saat ini sudah mulai terbawa arus modernisasi dan pengaruh paradigma 

pendidikan modern yang mendahulukan IPTEK di atas segalannya. Sehingga 

sedikit demi sedikit dapat dirasakan bahwa madrasah tidak lagi menjadi lembaga 

yang memproduksi ahli-ahli al-Qur’an dan hal ini sudah terasa di semua aspek 

yang ada dalam madrasah itu sendiri. Contoh aspek tersebut adalah Sumber Daya 

Manusia (SDM) mulai dari tenaga pendidik sampai tenaga kependidikan dan aktor 

penting dalam hal ini adalah Kepala Madrasah.  

Upaya untuk pelaksanaannya maka harus diciptakan suasana yang efektif 

dalam lambaga pendidikan, oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang 

baik dalam hal ini adalah Kepala Madrasah/madrasah. Dalam perspektif kebijakan 

pendidikan nasional, terdapat tujuh peran Kepala Madrasah yaitu, sebagai: 

educator (pendidik), manajer, administrator, supervisor, leader (pemimpin), 

inovator, motivator.  

Usaha untuk meningkatkan proses pembelajaran al-Qur’an sangat 

diperlukan karena al-Qur’an merupakan sumber hukum dan aturan yang utama 

bagi umat Islam dan rahmat yang tiada banding bagi kehidupan manusia karena 

terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa 

saja yang mengimaninya. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qur’an yang 

diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw tidak sekedar berfungsi 

sebagai perwujudan bukti kekuasaan Allah Swt semata. 
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Kepala Madrasah dalam suatu pendidikan merupakan pemimpin. Ia 

mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses 

pendidikan. Pertama, Kepala Madrasah adalah pengelola pendidikan di madrasah 

dan kedua, kepala madrasah adalah pemimpin formal pendidikan di 

madrasahnya.
3
 Menurut Ara Hidayat, dalam Islam kepemimpinan sering dikenal 

dengan perkataan “ulil amri” (jamaknya umara) bermakna penguasa, pemerintah , 

ulama, pemimpin, atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuhan umat.
4
 

Sebagaimana bunyi surah tentang hal tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa’/4: 59. 

                                                                                   
                                                           

                                                                    
                                             

           

Terjemahnya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”
5
 

Peran Kepala Madrasah sebagai pemimpin di madrasah yaitu mempengaruhi 

para personalia pendidikan agar dapat dan mau bekerja dengan baik di madrasah 

tersebut, indikator peran kepemimpinan kepala madrasah yaitu komunikasi, 

keperibadian, keteladanan, tindakan, dan memfasilitasi. Hal tersebutlah yang akan 

menjadi patokan oleh peneliti untuk menganalisis berbagai peran yang seharusnya 

dilakukan kepala madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an. 

                                                             
3
Lipoto. 2008. Kepemimpinan Kepala Madrasah (Bandung: Tarsito). h.37 

4
Ara Hidayat, dkk. 2010. Pengelolaan Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola 

Sekolah dan Madrasah (Bandung: Pustka Educa). h.71 
5
Dapertemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jawa Barat : CV Penerbit 

Diponegoro). h.88 
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Namun setelah melakukan observasi di lapangan, kebiasaan harian 

membaca al-Qur’an berjamaah di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa 

masih sangat minim, bahkan hanya dilakukan pada saat kegiatan jumat berkah 

yang dilaksanakan setiap hari jumat, yang sebenarnya apabila kebiasaan membaca 

al-Qur’an ditetapkan setiap hari di awal pembelajaran dimulai, akan menjadi 

rutinitas bahkan budaya setiap peserta didik dan guru MA Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa.  

Maka Berdasarkan pengamatan penulis, maka alangkah lebih baiknya 

apabila kebiasaan tersebut dijadikan rutinitas harian, dan tentunya kemungkinan 

besar hal tersebut dapat terlaksana apabila kepala madrasah turut andil dalam 

penerapannya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

“Peran Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Membaca al-Qur’an di 

MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini yaitu peran Kepala Madrasah dalam 

mengengembangkan budaya membaca al-Qur’an di Madrasah, 

dikhususkan pada MA Nurhidayah Rabbin Bontomanai. 

2. Deskripsi Fokus 

Jenis yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kualitatif 

jenis deskriptif yang dirancang untuk menghasilkan informasi berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka yang menggambarkan kondisi 

lapangan apa adanya sesuai fakta di MA Nurhidaya Rabbin Kabupaten 
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Gowa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan luasnya 

permasalahan dalam penulisan ini maka penulis memberi batasan pada 

judul “Peran Kepala Madrasah dalam mengembangkan Budaya Membaca 

Al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai educator dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa?  

3. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa?  

4. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai leader dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa?  

5. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai motivator dan innovator dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurhidayah 

Rabbin Kabupaten Gowa? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana 

peran Kepala Madrasah dalam mengembangkan budaya membaca Al-

Qur’an. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

1) Sebagai referensi atau tambahan informasi bagi perguruan tinggi 

khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan mengenai budaya membaca al-Qur’an, agar 

mahasiswa atau anak yang menjadi penerus dapat senantiasa 

menjadikan al-Qur’an sebagai budaya membacanya. 

2) Memberi kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan 

menambah wawasan  dalam penelitian ini di masa depan dan 

sebagai bahan bacaan pada perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan. 

3) Mengetahui secara rinci tentang peran kepala madrasah dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MA Nurhidayah 

Rabbin Kabupaten Gowa. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembimbing dalam hal 

ini guru, orang tua, pemerintah setempat terutama untuk memberikan 
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arahan ataupun informasi sebagai rujukan bagaimana peran kepala 

madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di 

madrasah. 

E. Kajian Pustaka 

Skripsi ini berfokus pada peran Kepala Madrasah dalam pembinaan budaya 

membaca al-Qur’an. Oleh karena itu, yang perlu dikaji adalah peranan kepala 

madrasah sebagai pimpinan dalam menerapkan pembinaan yang telaten utamanya 

dalam membudayakan membaca al-Qur’an terhadap peserta didik di madrasah. 

Berkaitan dengan karya-karya ilmiah orang lain atau relevansi dengan penelitian 

terdahulu di antaranya sebagai berikut: 

1. Adi Kurnia, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Skripsi dengan judul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Membaca 

al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan 

kepala madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MTs 

Islamiyah Sukoharjo. Kab.Pringsewu sudah terlaksana, dibuktikan dengan : 

setiap hari senin sampai dengan sabtu sebelum memulai proses belajar 

mengajar selalu membaca al- Qur’an setiap kelasnya. 
6
Adapun persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada 

objek penelitiannya yakni pengembangan budaya membaca Al-Quran, namun 

                                                             
6
Kurnia, Adi, 2018. Skripsi. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Mengembangkan Budaya Membaca al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. UIN Raden Intan Lampung. 
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perbedaannya terletak pada subjeknya antara lain penelitian di atas hanya 

meneliti kemampuan kepemimpinan kepala madrasah saja (lebih khusus), akan 

tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan peran kepala 

madrasah keseleluruhan (secara umum). 

2. Afwan Azrawie, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2018. Skripsi dengan judul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di 

SMA Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariyah Selayar”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Madrasah dalam hal ini berperan 

meliputi; peran sebagai fasilitator, peran sebagai motivator, peran sebagai 

manajer, dan peran sebagai supervisi. Sementara kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) pada SMA Pesantren Babussalam al-Muchtariyah Selayar 

meliputi; Kinerja sebagai pengasuh pondok, kinerja sebagai da’i, kinerja 

sebagai guru PAI. Faktor penghambat dari sisi internal yaitu: sarana yang 

kurang memadai, dan kurangnya Kedisiplinan. 
7
Persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada subjeknya yaitu 

meneliti peran kepala sekolah dan guru, juga pada latar belakang penelitiannya 

yakni terfokus pada bidang religi. Namun perbedaannya di sini agak jelas yakni 

pada objek penelitiannya yang lebih secara umum, berbeda dengan yang 

dilakukan oleh peneliti yakni pengembangan budaya membaca al-Qur’an (lebih 

spesifik). 

                                                             
7
Azrawie, Afwan. 2018. Skripsi. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMA Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariyah 

Selayar. UIN Alauddin Makassar. 
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3. Roslaini, R, Skripsi dari jurnal As-Salam pada tahun 2019. Skripsi dengan 

judul “Peran Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Religius Di MTs 

Mambaul Ulum Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu 

Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran kepala madrasah dalam 

membangun budaya religius di lingkungan MTs Mambaul Ulum Kecamatan 

Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sudah baik, hal ini dilihat dari 

Peran Kepala Madrasah dalam membangun budaya religius berupa 

menjalankan program-program yang telah dibuat sekaligus memberikan contoh 

pelaksanaannya, misalnya dalam pelaksanaan sholat dhuha, Kepala Madrasah 

memberikan contoh melaksanakan sholat dhuha bersama peserta didik. Peran 

sebagai pendidik dilakukan Kepala Madrasah dengan memberikan contoh yang 

baik terhadap peserta didik, baik berupa tingkah laku yang baik, penampilan, 

kedisiplinan, tutur kata.
8
  

4. Abdurrahman Sayuti, program studi Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi tahun 2020. Skripsi dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Membaca al-Qur’an di Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Mahdaliyah Kecamatan Kota Baru Jambi” Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah 

Mahdaliyah kecamatan kota baru Jambi dalam pengembangan peran kepala 

                                                             
8
R, Roslaini. Skripsi (Jurnal As-Salam). 2019. Peran Kepala Madrasah dalam Membangun 

Budaya Religius Di MTS Mambaul Ulum Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu 

Tengah. Jurnal As-Salam. 
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sekolah sebagai pemimpin, beliau selalu membina, mengarahkan dan 

mengambil tindakan sesuai dengan program sekolah demi mewujudkan visi 

dan misi sekolah. Dalam wawancara kepala sekolah melakukan beberapa hal 

dalam membina membaca al-Qur’an yaitu dengan kemampuanya yaitu : 

kepribadian, kemapuan memberi arahan, kemampuan mengambil keputusan, 

kemampuan mengambil tindakan, dan kemampuan komunikasi.
9
 

5. Ermawati, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang tahun 2017. Tesis dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Membaca al-Qur’an di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Palembang”. Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti 

yaitu Peran kepempimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan budaya 

membaca al-Qur’an di MTs Negeri 1 Palembang terlihat pada Kemampuan 

melakukan koordinasi pada kegiatan tahfidz al-Qur’an, dalam hal penyelesaian 

masalah dalam program budaya al-Qur’an, beliau memberikan wewenang 

kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Kepala sekolah 

membangun komunikasi dengan bahasa yang baik terutama pada masalah 

dalam yang menyangkut kegiatan budaya membaca al-Qur’an. Kepala sekolah 

telah memberikan motivasi baik pada peserta tahfidz mauapun guru yang 

bertugas, baik berbentuk pujian, kepercayaan dan berbentuk fisik. Dampak 

peran kepempimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan budaya 

membaca al-Qur’an di MTs Negeri 1 Palembang menjadikan program budaya 

                                                             
9 Sayuti, Abdurrahman. 2020. Skripsi. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Budaya Membaca al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Swasta Mahdaliyah 

Kecamatan Kota Baru Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
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membaca al-Qur’an yang terfokus pada kegiatan tahfidz al-Qur’an di MTs N 1 

Palembang berjalan efektif terbukti dengan banyak peserta didik yang sudah 

hafal 1 juz bahkan ada yang 5 dan 7 juz.
10

 

Pada penelitian di atas sangat jelas persamaannya dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yakni terlihat pada subjeknya yakni meneliti peran kepala 

sekolah secara umum dalam menumbuhkan budaya religi dalam sekolah. Namun 

ada sedikit perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih 

spesifik yakni tujuannya membangun budaya membaca Al-Qur’an, berbeda 

dengan penelitian di atas yang membangun budaya religi secara umum. 

                                                             
10 Ermawati. 2017. Tesis. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan 

Budaya Membaca al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang. UIN Raden Fatah 

Palembang. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepala Madrasah 

1. Pengertian Kepala Madrasah 

Menurut KBBI Kepala Madrasah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan 

“Madrasah”. Kata “Kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan “Madrasah (sekolah)” adalah 

sebuah lembaga yang menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. 
1
 

Singkatnya menurut Wahsumidjo kepala madrasah adalah tenaga ahli dalam 

tenaga pendidik yang ditugaskan untuk memimpin suatu madrasah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi 

antara tenaga pendidik yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran.
2
 

Menurut Mulyasa kepala madrasah adalah salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala madrasah 

adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi 

madrasah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor pada madrasah yang 

dipimpinnya.
3
Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi kepala madrasah, kepala 

madrasah bisa dikatakan sebagai jenjang karir dari jabatan fungsional guru. 

                                                             
1
Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1998. Kamus Besar bahasa 

Indonesia  (Jakarta: Perum Balai Pustaka). h.22 
2
Wahsumidjo. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah. www.diknas.go.id (diakses tanggal 20 

September 2020). h.48 
3
Mulyasa, E. 2013. Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara). 

h.27 
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Apabila seorang guru memiliki kompetensi sebagai Kepala Madrasah dan telah 

memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka guru tersebut dapat memperoleh 

jabatan Kepala Madrasah. 

Agar madrasah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka 

Kepala Madrasah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pelaksanaan, 

pengorganisasian pengendalian, evaluasi dan inovasi. Kepala Madrasah yang baik 

diharapkan akan membentuk pelaksanaan pembelajaran yang baik pula. Jika 

pembelajaran di madrasah baik tentunya akan menghasilkan prestasi yang baik 

pula baik peserta didiknya maupun gurunya. 

 Berdasarkan paparan tersebut, dapat diartikan bahwa seorang kepala 

madrasah merupakan pejabat inti di madrasah. Selain itu, pengangkatannya 

berdasarkan suatu proses yang didasarkan atas peraturan dan perundang- 

undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kualifikasi dan 

kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Standar Kepala Madrasah/Sekolah sebagai berikut : 

a) Kualifikasi Umum Kepala Madrasah/Sekolah adalah:  

1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi;  

2) Pada waktu diangkat sebagai Kepala Madrasah berusia setinggi-tingginya 

56 tahun; 

3) Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun menurut jenjang madrasah 
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masing-masing dan memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 

(tiga) tahun di TK/RA; dan  

4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

b) Kualifikasi Khusus Kepala SMA/MA meliputi: 

1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;  

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan  

3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan Pemerintah.
4
 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat artikan bahwa kepala 

madrasah merupakan seorang tenaga pendidik yang diangkat secara khusus untuk 

menjadi pemimpin madrasah yang ditugaskan untuk memimpin dan 

memberdayakan atau mengelola sumber daya madrasah berdasarkan kompetensi 

yang dimiliki. Hal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan mutu madrasah 

sesuai dengan visi dan misi dari madrasah tersebut. 

2. Peran Kepala Madrasah 

Pelaksanaan peran, fungsi dan tugas kepala madrasah tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, karena saling terkait dan mempengaruhi serta menyatu dalam 

pribadi seorang kepala madrasah yang profesional.  Menurut Mulyasa (2006: 9) 

peran, fungsi dan tugas seorang kepala madrasah yang profesional terdiri dari 7 

(tujuh) karakteristik yang meliputi: 

                                                             
4
Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. h.67 
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a) Kepala madrasah sebagai educator (pendidik) 

Kepala madrasah harus dapat menciptakan iklim madrasah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga madrasah, memberi dorongan kepada 

kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik. Menurut Nur Aedi, Kepala Madrasah sebagai edukator atau 

pendidik, harus melaksanakan kegiatan peencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Selain itu, sebagai pendidik pun Kepala Madrasah 

berfungsi memberikan bimbingan kepada guru, siswa, tenaga staf madrasah 

lainnya.
5
 

b) Kepala madrasah sebagai manajer 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan 

kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan 

yang menunjang program madrasah. Menurut Budi Suharman, untuk 

memaksimalkan tugas kepala madrasah sebagai  manajer, maka kepala 

madrasah juga harus memiliki kompetensi manajerial dimana kompetensi 

manajerial adalah kemampuan dan pemahaman kepala madrasah dalam hal 

pengelolaan madrasah. Kepala madrasah harus memahami madrasah sebagai 

                                                             
5 Aedi Nur. 2016. Manajemen Pendidik & Tenaga Pendidikan. Yogyakarta : Gosyen 

Publishing. h.42 
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sebuah sistem, sehingga semua kompenen atau sumber daya yang terlibat di 

dalamnya dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
6
 

c) Kepala madrasah sebagai supervisor 

Kepala madrasah sebagai supervisor harus mampu melakukan berbagai 

pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan.  Hal tersebut merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di 

madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan serta merupakan tindakan 

preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan 

penyimpangan dan berhati-hati dalam bekerja. Menurut Nur Aedi, 

menyatakan peran penting Kepala madrasah sebagai supervisor adalah 

memberikan kontribusi yang bersifat membina, membimbing, dan 

mengarahkan perkembangan para personel madrasah. Kontribusi yang 

diberikan kepada pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya berfungsi 

untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan 

membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
7
 

d) Kepala madrasah sebagai leader 

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Menurut Thomas Krist, 

leadership pendidikan merupakan kemampuan  seseorang pemimpin dalam 

mempengaruhi komponen-komponen madrasah agar dapat bekerja dalam 

                                                             
6 Budi Suhardiman, (2012). Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep dan Aplikasi. 

Jakarta : Rineka Cipta. h.37 

7
 Aedi Nur. 2016. Manajemen Pendidik & Tenaga Pendidikan. Yogyakarta : Gosyen 

Publishing. h.45 
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mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam lingkungan  

pendidikan tidak lain adalah kepala madrasah. Kepala madrasah merupakan 

pemimpin tunggal di madrasah yang mempunyai tanggung jawab dan 

wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan di 

madrasah, agar apa yang menjadi tujuan di madrasah dapat tercapai.
8
 

e) Kepala madrasah sebagai motivator dan innovator 

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya.  Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui 

pengaturan ligkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar. Menurut 

Imam Wahyudi, Sebagai motivator kepala madrasah harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga  

kependidikannya dalam melakukan dan menjalankan berbagai  

tugas dan fungsinya. 
9
 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

                                                             
8 Imam, Wahyudi. 2012. Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & kreatif dalam 

Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. h. 15 

9 Thomas, Kristo, M. Suara Pemimpin. Jakarta : Elex media kompotindo, 201. hal 50-54 
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kegiatan, memberikan keteladanan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

madrasah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.
10

 

3. Indikator Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Martin and Millower serta Willower and Kmetz, berdasarkan hasil-hasil 

kajiannya di berbagai madrasah unggulan yang sudah sukses meningkatkan 

program-programnya, memaparkan indikator kepala madrasah efektif sebagai 

berikut: 

a) Memiliki visi yang kuat tentang masa depan madrasahnya, dan sanggup 

mendorong seluruh warga madrasah untuk mewujudkannya.  

b) Senantiasa memprogramkan untuk mengadakan pengamatan terhadap 

aktifitas tenaga pendidik dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan 

balik (feedback) yang positif dalam rangka memecahkan masalah dan 

memperbaiki pembelajaran.  

c) Mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga 

madrasah secara kreatif, produktif, dan akuntabel.  

d) Memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, 

serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan 

pembelajaran. 

e) Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkeseimbangan.
11

 

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas maka dengan ini penulis 

mengerucutkan bahwa terciptanya suatu kinerja yang baik oleh kepala madrasah 
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terhadap para guru serta siswa pada khususnya memang sangat membutuhkan 

visi serta misi yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, selain 

itu juga senantiasa mengarahkan program pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi di madrasah. 

4. Kompetensi Kepala Madrasah 

a. Kompetensi Kepribadian 

Adapun ciri-ciri kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh Kepala 

Madrasah/sekolah antara lain : 

1) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin  

2) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala 

Madrasah 

3) Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktik 

baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya. 

4) Mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa 

keingintahuannya terhadap kebijakan, teori, praktik baru sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. 

5) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

6) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai Kepala Madrasah 

7) Memiiki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan 

8) Memiliki minat jabatan untuk menjadi Kepala Madrasah yang efektif 
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9) Memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah
12

 

Beberapa hal yang dilihat dalam penelitian terkait dengan kompetensi 

kepribadian kepala madrasah meliputi akhlak mulia, keteladanan dan upaya 

dalam mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; integritas kepribadian 

sebagai pemimpin; keinginan mengembangkan diri; sikap dalam menjalankan 

tupoksi; kemampuan dalam mengendalikan diri setiap menghadapi masalah, 

bakat dan minatnya terhadap jabatan. 

b. Kompetensi Manajerial 

Adapun ciri-ciri kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh Kepala 

Madrasah/sekolah antara lain : 

1) Mampu menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan 

2) Mampu mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan kebutuhan 

3) Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal 

4) Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal 

5) Mampu mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal 

6) Mampu mengelola hubungan madrasah – masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan madrasah 
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7) Mampu mengelola kepeserta didikan, terutama dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru, penempatan peserta didik, dan pengembangan kapasitas 

peserta didik 

8) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional 

9) Mampu mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, dan efisien 

10) Mampu mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung kegiatan-

kegiatan madrasah 

11) Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan kepeserta didikan di madrasah 

12) Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menciptakan 

inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah 

13) Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi 

pembelajaran peserta didik 

14) Mampu mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan: 

15) Terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah 

16) Terampil mengelola kegiatan produksi/jasa dalam mendukung sumber 

pembiayaan madrasah dan sebagai sumber belajar sisiwa 
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17) Mampu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan madrasah 

sesuai standar pengawasan yang berlaku
13

 

Dari uraian tersebut, maka kompetensi manajerial Kepala MA yang dilihat 

dalam penelitian meliputi kemampuan dalam mengelola madrasah yang meliputi 

kemampuan menyusun perencanaan madrasah; mengelola peserta didik dan 

ketenagaan; mengelola kurikulum; mengelola keuangan; mengelola sarana 

prasarana; memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kemampuan 

melakukan monitoring dan evaluasi. 

c. Kompetensi Supervisi 

Adapun ciri-ciri kompetensi supervisi yang harus dimiliki oleh Kepala 

Madrasah/ madrasah antara lain : 

1) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat: 

a) Mampu merencanakan supervisi sesuai kebutuhan guru 

b) Mampu melakukan supervisi bagi guru dengan menggunakan 

teknik-teknik supervisi yang tepat 

c) Mampu menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru melalui 

antara lain pengembangan profesional guru, penelitian tindakan 

kelas, dsb. 

2) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 

pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat: 

a) Mampu menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat 

diukur dan dinilai. 
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b) Mampu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program 

pendidikan dengan menggunakan teknik yang sesuai 

c) Mampu menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan 

monitoring dan evaluasi
14

 

Dari uraian tersebut supervisi dapat dipahami sebagai upaya 

bimbingan dan pembinaan kepala madrasah (sebagai supervisor) 

terhadap guru dan tenaga kependidikan, agar pelaksanaan pendidikan 

di madrasah berjalan efektif dan efisien. Ada dua hal yang perlu 

diperhatikan pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kedua, 

hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Karena aspek 

utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus 

lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. 

d. Kompetensi Sosial 

Adapun ciri-ciri kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh Kepala 

Madrasah/sekolah antara lain : 

1) Terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang 

saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi madrasah 

2) Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
15
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Berdasarkan uraian ini, maka kompetensi sosial kepala MA yang 

dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala MA dalam melakukan 

kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; kemampuan 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; kepekaan sosial 

terhadap orang atau kelompok lain. 

B. Budaya Membaca al-Qur’an 

1. Pengertian Budaya 

Pengertian budaya menurut Soerjanto Poespowardojo budaya merupakan 

seluruh sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dimiliki diri manusia dengan cara belajar. Sistem budaya adalah 

wujud yang abstrak dari kebudayaan.
16

 

Menurut Soerjanto Poespowardojo dalam bukunya M. Syukri budaya adalah 

keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar. 

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Kebudayaan atau 

pun yang disebut peradaban, pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan yang diperoleh 

dari anggota masyarakat.
17

 

Menurut Kroeber dan Klukhohn dalam bukunya M. Soelaiman kebudayaan 

terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi 

yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun 
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pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia termasuk 

didalamnya perwujudan benda-benda materi, pusat esensi kebudayaan terdiri atas 

cita-cita atau paham, dan terutama keterkaitan terhadap nilai-nilai.
18

 

Lebih lanjut, Taylor dalam Liliweri mendefinisikan kebudayaan tersusun 

oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang 

mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

estetika, rekreasional dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan 

yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, 

kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. 
19

 

Hawkins mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan 

lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat.
20

 

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Kebudayaan 

Menurut M. Syukri ada beberapa faktor yang mendorong dan menghambat 

perubahan kebudayaan yaitu : 

a. Mendorong perubahan kebudayaan 

b. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, 

terutama unsur-unsur teknologi dan ekonomi (kebudayaan materil). 

Adanya individu individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan 
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kebudayaan, terutama generasi muda. Adanya faktor adaptasi dengan 

lingkungan alam yang mudah berubah. 

c. Menghambat perubahan kebudayaan 

Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah 

seperti adat istiadat dan keyakinan agama (kebudayaan nonmateril). 

Adanya individu-individu yang sukar menerima unsur–unsur perubahan 

terutama generasi yang kolot. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan kebudayaan : 

1) Faktor Intern 

a) Perubahan Demografis. Perubahan demografis di suatu daerah 

biasanya cenderung terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan diberbagai sektor kehidupan.  

b) Konflik Sosial. Konflik sosial dapat mempengaruhi terjadinya 

perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat.  

c) Bencana Alam. Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat 

mempengaruhi perubahan contoh bencana longsor, masyarakat akan 

dievakuasi dan berpindah tempat ke tempat yang baru.  

d) Perubahan Lingkungan Alam. Disebabkan kebudayaan mempunyai 

daya adaptasi dengan lingkungan setempat. 

Contoh dari dinamika terjadinya perubahan kebudayaan di atas 

juga merupakan hal yang sangat sering dijumpai dalam bermasyarakat, 

khususnya masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai 

kebudayaannya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat pribumi harus 
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pandai dalam memandang problem apa saja yang akan terjadi 

kedepannya, untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah dalam 

mempertahankan nilai budaya. 

2). Faktor Ekstern 

a) Perdagangan. Perdagangan-perdagangan besar selain berdagang 

juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat 

sehingga terjadilah perubahan budaya dengan percampuran budaya 

yang ada. 

b) Penyebaran Agama. Masuknya unsur-unsur budaya agama Hindu 

dari India, Atau sebagainya. 

c) Peperangan
21

 

Seperti halnya pada beberapa faktor intern dalam perubahan 

kebudayaan, faktor ekstern juga memiliki pengaruh besar dalam melengser 

nilai-nilai budaya dalam bermasayarakat. Oleh karena itu juga tugas kita 

sebagai masyarakat dalam memandang masa depan, harus pandai 

meminimalisir masalah-masalah budaya yang kemungkinan akan 

menjauhkan diri dari kebiasaan budaya. 

3. Budaya dan Membaca al-Qur’an 

Dari keinginan ini seseorang dapat membudayakan dan juga membiasakan 

untuk membaca al-Qur’an. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang akan 

disampaikan ke penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut 
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Tarigan Aktivitas membaca yaitu aktivitas yang paling sering dilakukan selama 

belajar di madrasah.
22

 

Menurut Djamarah membaca adalah jalan menuju ke gerbang ilmu 

pengetahuan. Maka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak ada cara lain yang 

dilakukan kecuali memperbanyak membaca. Jadi, membaca tersebut identik 

dengan mencari ilmu pengetahuan agar menjadi cerdas, dan mengabaikannya 

berarti kebodohan.
23

 

Menurut Aminuddin Al- Qur’an merupakan lafal berbahasa Arab yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan kepada kita secara 

mutawatir, yang diperintahkan untuk membaca, yang menantang setiap manusia 

dengan surat yang terpendek dari pada surat-surat yang di dalamnya.
24

 

Disimpulkan bahwasannya pengertian al-Qur’an merupakan wahyu yang 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril 

yang diturunkan secara mutawatir untuk dijadikan sebagai pedoman bagi setiap 

umat muslim yang ada di muka bumi.  

Dengan hal tersebut yang dimaksud dengan budaya membaca al-Qur’an 

adalah seluruh daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan suatu 

aktivitas kegiatan membaca al-Qur’an. Bagi seorang muslim, harus memahami 

dan mengamalkan ajaran islam salah satunya cara ialah dengan membaca. Bahkan 
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islam telah menegaskan akan pentingnya membaca. Sebagaimana bunyi surah 

tentang hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Alaq/96 : 1-5. 

                              

                       
 

 

Terjemahnya : 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”
25

 

 

Surah di atas dapat dijelaskan bahwa pada ayat pertama berisi perintah 

untuk belajar, menuntut ilmu. Perintah yang dimaksud dalam ayat ini bersifat 

umum, tidak tertuju pada ilmu tertentu saja. Kemudian pada ayat kedua Allah Swt 

menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal 

darah. Ayat ketiga menjelaskan perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah 

Swt yang Maha Mulia. Pada ayat keempat Allah Swt menjelaskan bahwa Dia 

mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku 

dan pada ayat terakhir Allah Swt telah menjelaskan bahwa Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan 

tidak mengetahui apa-apa. 

Menurut Quraish kata Iqra’ pada awalnya berarti “Menghimpun”. Arti asal 

kata ini menunjukkan bahwa Iqra’, yang diterjemahkan dengan “Bacalah” tidak 

mengharuskan adanya suatu teks tertulis yang dibaca, tidak pula harus diucapkan 

agar terdengar oleh orang lain. Dalam kamus bahasa, arti kata tersebut antara lain 
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menyampaikan, menelaah, membaca dan mengetahui cirinya yang pada 

hakekatnya “menghimpun” merupakan arti akar kata tersebut.
26

 

Membaca di sini dapat dipahami bahwa membaca tidak hanya melafalkan 

atau mengucapkan kata-kata yang dilihat, melainkan disertai juga dengan 

mengerti, memahami, mengamalkan terhadap kata-kata yang dibacanya. al-

Qur’an menurut bahasa mempunyai arti bermacam- macam salah satunya dari 

pendapat yang lebih kuat adalah bahwa al-Qur’an berarti “bacaan” atau yang 

dibaca. Pendapat ini beralasan bahwa al-Qur’an adalah bentuk masdar dari kata 

Qara’a Yaqra’u artinya “membaca”. Sehubungan dengan hal tersebut 

dicantumkan dalam al-Qur’an QS.Al-Qiyamah/75 : 16-18.  

                            

            
 

Terjemahnya : 

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena 

hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan 

Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 

bacaannya itu”
27

 

 

Penjelasan ayat tersebut bahwa Allah Swt melarang Nabi Muhammad 

menggerakkan lidahnya untuk membaca al-Qur’an karena hendak cepat-cepat 

menguasainya. Kemudian Allah Swt. menjelaskan bahwa larangan mengikuti 

bacaan Jibril ketika ia sedang membacakannya adalah karena sesungguhnya atas 

tanggungan Allah-lah mengumpulkan wahyu itu di dalam dada Muhammad dan 
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membuatnya pandai membaca. Allah-lah yang bertanggung jawab bagaimana 

supaya al-Qur’an itu tersimpan dengan baik dalam dada atau ingatan Muhammad, 

dan memantapkan dalam kalbunya. Allah pula yang memberikan bimbingan 

kepadanya bagaimana cara membaca ayat itu dengan sempurna dan teratur.  

Indikator dalam membudayakan membaca al-Qur’an yaitu sesuai dengan 

yang diprogramkan madrash yaitu: membaca, mentadabburi al-Qur'an dan 

menghapalnya dengan benar sesuai dengan tajwid dan mengamalkan ajaran-ajaran 

yang terkandung di dalamnya, dan mereka juga memiliki bekal untuk menjadi 

imam dalam sholat berjama'ah ataupun lainnya. Maka seseorang yang membaca 

al-Qur’an bagaikan berdialog dengan Tuhan. 

Oleh karena itu diperlukan kebiasaan membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan adab yang baik dan sopan di hadapan-Nya. Banyak adab membaca 

al-Qur‟an yang disebutkan oleh para ulama antaranya : 

a. Berpendidik secara Musyafahah. 

b. Niat Membaca dengan Ikhlas dan Dalam Keadaan Bersuci  

c. Memilih Tempat yang Pantas dan Suci  

d. Menghadap Kiblat dan Berpakaian Sopan.  

e. Membaca al-Qur’an dengan Tartil  

f. Membaca al-Qur’an dengan Tadarus 

g.  Membaca al-Qur’an secara Besamaan 

Dalam Membaca al-Qur’an Muhammad Yunus Menyebutkan tujuan 

membaca al-Qur’an yaitu sebagai berikut : 
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a. Memelihara kitab suci dan membacanya serta memperhatikan isinya, untuk 

menjadi petunjuk dan pengajaran bagi kita dalam hidup didunia.  

b. Mengingat hukum-hukum agama yang termaktub dalam al-Qur’an serta 

menguatkan, mendorong berbuat kebaikan, dan menjauhi kejahatan.  

c. Mengharap keridhaan Allah Swt.  

d. Menanamkan akhlak mulia dan mengambil ibarat dan perlu pelajaran serta 

teladan yang termaktub dalam al-Qur’an.  

e. Menambah keagamaan dalam hati dan menumbuhkan sehingga bertambah 

mantap keimanan dan bertambah dekat dengan Allah Swt. 

Orang yang membaca al-Qur’an, baik dengan hafalan maupun dengan 

melihat mushaf akan membawa  kebaikan atau keberkahan dalam hidupnya 

bagaikan  sebuah rumah yang dihuni oleh pemiliknya dan tersedia  segala 

perabotan dan peralatan yang diperlukan.
28

 

Membaca al-Qur’an adalah kenikmatan yang luar  biasa. Seseorang yang 

sudah merasakan kenikmatan membacanya, tidak akan bosan sepanjang malam 

dan siang. Bagaikan nikmat harta kekayaan di tangan orang yang shaleh adalah 

merupakan kenikmatan yang besar, karena dibelanjakan ke jalan yang benar 

dan tercapai apa yang diinginkan.
29

 

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian kebiasaan membaca al-Qur’an 

adalah aktifitas kebiasaan membaca al-Qur’an yang dilakukan secara terus 

menerus dengan membiasakan membacanya, sehingga kegiatan tersebut 

menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan 

                                                             
28

Abdul Majid Khon. 2011. Praktikum Qira’at Keanehan Bacaan al-Qur’an Qira’at Ashim 

dari Hafash. Jakarta: Amzah. h.59 
29 Abu, Isa. 1987. Al-Jami’ As-Shohih. Bairut: Darul Kutub, Ilmiyyah. jil. 5, h.162 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan 

permasalahan dan fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip 

Lexy J. Moleong mendefinisikan Metodologi kualitatif sebagai arahan penelitian 

yang menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan David Williams menulis 

bahwa Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, 

dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara ilmiah. Dalam penelitian Kualitatif metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
30

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sekolah MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa ini 

terletak di dataran tinggi tepatnya di Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Yayasan MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten 

Gowa didirikan pada tanggal 18 juni 2005 M. Sebagai Respon dari tuntutan 

Masyarakat, dan bergerak di bawah Pembinaan Yayasan Nurhidayah Rabbin 

Kabupaten Gowa Bersama Direktorat Departemen Agama, RI dan Dinas 

Pendidikan Nasional. 
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Meleong, Lexy J. 2016. Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya). 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan 

berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J 

Moleong).
31

 Kualitatif deskriptif menggambarkan penelitian yang 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel atau keadaan 

yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang 

sebenarnya terjadi. Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat 

terdapat keteraturan. Keteraturan itu terbentuk secara alami, karena itu tugas 

peneliti menemukan keteraturan itu terbentuk bukan menciptakan atau membuat 

sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada.  

Penentuan pendekatan penelitian ini dengan pertimbangan bahwa penelitian 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil data-data tentang peran kepala 

madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an  di MA Nurhidayah 

Rabbin Kabupaten Gowa. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dijelaskan dalam penelitian ini, menurut Lofland yang 

dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Adapun sumber data terdiri atas dua macam, yaitu:  
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a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri atau dirinya 

sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik 

dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan langkah-langkah Kepala Madrasah dalam pembinaan baca al-

Qur’an sebagai data utama serta peneliti juga menyiapkan instruktur (guru) 

untuk baca tulis al-Qur’an sebagai bentuk data primer kedua. Alasannya 

karena peneliti mengaggap bahwa Kepala Madrasah dan guru merupakan 

orang terdekat siswa di Madrasah sehingga dapat memudahkan peneliti untuk 

memperoleh data. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data, misal lewat orang lain atau dokumen. Sumber data 

sekunder yang diperoleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari 

pihak- pihak yang berkaitan berupa data-data madrasah dan berbagai literatur 

yang relevan dengan pembahasan.
32

 Dalam hal ini data sekunder yang 

diperoleh oleh peneliti yaitu informasi dari siswa, informasi dari orang tua 

siswa, informasi dari instruktur (guru). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan 

                                                             
32 Moleong, Lexy J. 2011. Metodolgi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. 

h.25 
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oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Lexy J Moleong observasi sering disebut juga dengan pengamatan, 

teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung dan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana kejadian yang terjadi pada keadaan sebenar-benarnya.
33

 

Menurut Arikunto observasi adalah metode yang dilakukan dengan 

pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh 

indera. Observasi dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian, dimana kegiatan 

penelitian tidak hanya sekali tetapi dilakukan berulang kali dengan harapan akan 

mendapatkan data yang valid.
34

 

Observasi ini dilakukan di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa. 

Observasi dalam penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh data dengan 

mengamati kinerja kepala madrasah mengenai upaya dalam menumbuhkan minat 

peserta didik terhadap pembelajaran Agama Islam. 

b. Metode Wawancara 

Menurut Arikunto wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberi jawaban atas 
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pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya.
35

 Selain itu, Bungin menjelaskan 

bahwa wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan 

dan sebagainnya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.
36

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada objek dan informan, dimana pertanyaan-

pertanyaan itu sudah disiapkan dan dibuat kerangka sistematik sebelum 

pertanyaan yang disampaikan kepada subjek dan informan berkembang sesuai 

dengan kejelasan jawaban yang dibutuhkan, meskipun pertanyaan tersebut tidak 

tercantum dalam daftar pertanyaan. Adapun pertanyaan yang diajukan mengenai 

upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengembangkan budaya 

membaca al-Qur’an. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat kabar, prasasti notulen rapat, 

agenda, lengger dan sebagainya.
37

 

Dokumentasi dari kata dokumen yang berarti barang barang tertulis, metode 

dokumentasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari data mengenai hal hal atau variabel, metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang latar belakang MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten 
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Gowa yang meliputi sejarah singkat berdirinya visi misi dan tujuan, daftar peserta 

didik, data guru, RPP, serta data yang diperoleh dari sumber tertulis yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu data yang terkait tentang kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik. 

Metode dokumentasi ini peneliti gunakan sebagai metode pendukung untuk 

melengkapi data-data yang diperoleh. Adapun dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tertulis tentang data jumlah tenaga pendidik, jumlah 

kelas, jumlah peserta didik dan lain-lain yang dapat menyempurnakan data yang 

diperlukan. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam 

suatu pola kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

hipotesis kerja. Analisis dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Menurut Semiawan analisis data berarti mengatur secara sistematis 

paham hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu 

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.
38

 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan penulis dalam menganalisa data 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan 

selama dan sesudah penelitian. 
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a. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, 

perhatian, penabstraksian dan pentrasformasian data dari lapangan. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mepermudah penulis pengumpulan data selanjutnya. Proses ini 

berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan dan 

mencarinya bila diperlukan.
39

 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan 

Menurut Lexy J Moleong verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan 

bagian ketiga dari kegiatan analisis data. Kegiatan ini terutama dimaksudkan 

untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan 

mencari hubungan diantara dimensi yang diuraikan. Kesimpulan dituangkan 

dalam bentuk pernyataan singkat sebagai teman penelitian berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan supaya mudah dipahami maknanya.
40
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F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, sementara 

pada penelitian ini manusia yang dimaksud yaitu tenaga administrasi, karena itu 

yang diperiksa adalah keabsahan datanya
41

. Untuk menguji kredibilitas data 

penelitian digunakan teknik trigulasi. Triangulasi adalah teknik penjaringan data 

dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh 

agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari 

sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitasi ini diartikan sebagai pengecekan dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sugiyono membedakan empat 

macam trigulasi di antaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka 

ditempuh langkah sebagai berikut: 

a) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan secara 

pribadi. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

situasi sepanjang waktu. 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

                                                             
41

Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), h.87 



41 
 

 
 

jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu 

digabungkan sehingga saling melengkapi.
42
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BAB IV   

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENGEMBANGKAN 

BUDAYA MEMBACA AL-QUR’AN  DI MA NURHIDAYAH 

RABBIN KABUPATEN GOWA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa 

Madrasah Aliyah (MA) Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa terbentuk pada 

tahun 2010 berdasarkan surat keputusan yang Kementerian Agama RI dengan 

nomor SK 001/MA-NB/BG/I/2010. Madrasah ini memiliki ijin operasional pada 

tanggal 27 Oktober 2011. Kemudian diakreditasi pada tahun 2014 dengan nomor 

SK 69/SK/BAP-SM/X/2014. Madrasah ini merupakan sekolah induk dan 

beroperasi pada pagi hingga siang hari.
43

 

2. Profil Madrasah 

a. NSM   : 131273060287 

b. NPSN   : 40320448 

c. Nama Madrasah : Nurhidayah Rabbin Bontomanai 

d. Kepala Madrasah : Moh. Idrus, S.Pd.I. 

e. Waktu Belajar  : Pagi 

f. Jurusan  : IPA dan IPS 

g. Alamat   : Tanetea, Desa Bontomanai, Kec. Bungaya, 

Kab. Gowa,Sulawesi Selatan 
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h. Kode Pos  : 92176
44

 

i. Email   : nurhidayah_bontomanai@yahoo.com 

3. Visi dan Misi Madrasah 

Bersama umat melahirkan SDM yang berahlak mulia, ber Islam 

Amaliah dan berilmu Amaliah 

a. Mewujudkan SDM yang handal dan memadai 

b. Mewujudkan manusia yang berahlak mulia 

c. Mewujudkan yang berislam amaliah 

d. Mewujudkan manusia yang berilmu amaliah 

e. Mewujudkan pengelolaan madrasah yang baik 

f. Mewujudkan kemampuan siswa dalam bidang IT 

g. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat setempat 

4. Jumlah Peserta Didik 

 

  

 

 

 

 Siswa Tahun Ajaran 2020/20 

                         (Arsip MA Nurhidayah Rabbin Kab.Gowa)
45

 

Tabel 3.1. Jumlah peserta didik tahun 2020/2021 
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Kelas 

 Jurusan X XI XII 

IPA 22 16 16 

IPS 17 20 33 
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5. Kurikulum Madrasah 

Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang 

diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan 

pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode 

jenjang pendidikan. Penyusnan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan 

keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan 

pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Untuk MA Nurhidayah 

Rabbin Kab. Gowa kurikulum yang Kurikulum 2013. 

6. Sarana dan Prasarana Madrasah 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Kondisi 

1. Komputer Baik 

2. Laboratorium IPA Baik 

3. Lab Fisika dan Multimedia Baik 

4. Ruang Kepala Madrasah Baik 

5. Ruang Guru Baik 

6. WC Guru dan Siswa Baik 

7. Ruang Kesenian Baik 

8. Alat Olahraga Baik 

9. Lapangan Upacara Baik 

10. Mushollah Baik 

11. Ruang UKS Baik 

12. Ruang OSIS Baik 

      (Arsip MA Nurhidayah Rabbin Kab.Gowa) 
46

 

Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa 
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B. Peran Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Membaca al-

Qur’an  di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa 

Berdasarkan observasi peneliti melihat peran kepala madrasah, bahwa 

kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa memiliki kemampuan untuk 

membimbing guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki cara 

dan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

agar budaya baca al-Qur’an siswanya dapat meningkat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

pihak MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

kepala madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an yaitu : 

1. Kepala madrasah sebagai educator (pendidik) dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an 

Berdasarkan wawancara dengan pihak madrasah, maka  dapat dipahami bahwa 

kepala madrasah telah berperan sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi peserta didik MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa. Wakil 

kepala madrasah yang diwawancarai pada saat itu mengatakan bahwa: 

“Kepala madrasah sebagai pendidik/ educator dalam  

menciptakan iklim madrasah yang kondusif, kepala madrasah 

memberikan dorongan kepada seluruh guru-guru setaf tata usaha dan  

warga madrasah atau masyarakat madrasah serta melaksanakan 

model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving 

class dan mengadakan perogram akselerasi bagi peserta didik”. 

(Wawancara Wakil Kepala Madrasah)
47
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 Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Guru Al-

Qur’an Hadist, berikut petikan wawancaranya :  

“Guru al-Qur’an Hadist menjawab peran kepala madrasah sebagai  

pendidik dan untuk menciptakan iklim madrasah yang kondusif 

sangatlah penting untuk mempermudah pembelajaran dan 

pemahaman dalam menggapai keberhasilan siswa atau siswi dalam 

bidang sosial maupun keagamaan serta berakhlak mulia” 

(Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
48

 

 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk pembiasaan beramal sholeh dan juga 

meningkatkan kualitas keimanan warga madrasah terutama siswa MA. MA 

Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa, kegiatan ini juga salah satu cara yang dilakukan 

madrasah untuk menumbuhkan ketaqwaan kepada warga madrasah terutam siswa 

MA Nurhidayah Rabbin berdasarkan wawancara dengan Guru al-Qur’an Hadist : 

“Beberapa hal yang harus diperlihatkan agar senantiasa dipatuhi 

kepada peserta didik. Salah satu contohnya hal yang biasa 

dilakukan di SD yaitu seorang guru pada saat mengajar membaca 

dia juga sambil bermain, dengan hal tersebut kita dapat melakukan 

pendekatan kepada peserta didik dan dapat memahami kebiasaan 

peserta didik sekarang agar memudakan anak-anak membaca al-

Qur’an”. (Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
49

 

  

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap pihak madrasah maka peran kepala madrasah 

sebagai educator  dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MA 

Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa dapat dikatakan terlaksana dengan baik. 

 

                                                             
48 Rustam. Wawancara Guru al-Qur’an Hadist MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa. Hasil 

Wawancara 24 April 2021. 
49

 Rustam. Wawancara Guru al-Qur’an Hadist MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa. Hasil 

Wawancara 24 April 2021. 



47 
 

 
 

2. Kepala Madrasah sebagai manajer dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an 

Budaya membaca al-Qur’an yang dikembangkan di MA Nurhidayah Rabbin 

Kab. Gowa dilaksanakan dalam bentuk mengaji secara bersamaan maksudnya 

siswa membaca al-Qur’an di masing-masing kelas sebelum dimulai jam pertama 

antara 7-10 menit dan langsung dipandu dan dikoordinir oleh guru yang mengajar 

pada jam pertama tetapi tetap dikontrol oleh kepala madrasah maupun guru 

pembina imtaq. Mengajar kegiatan pada pembinaan tilawah dari guru yang ada 

yang memiliki potensi dan berkompeten dalam bidang tersebut dan kita 

tidak/belum membutuhkan tenaga dari luar madrasah kami, karena kami 

menggangap guru-guru yang ada di madrasah kami masih bias diandalkan. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Guru Bahasa 

Arab yang memperkuat asumsi kepala madrasah sebagai manajer dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an mengatakan bahwa : 

“Jadi bapak kepala madrasah di sini dalam menjalin komunikasi 

dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di madrasah, 

yaitu membentuk organisasi tim baca al-Qur’an, kemudian dalam 

mempererat komunikasi antar tim, mereka semua saling 

menghubungi, kadang juga dilakukan rapat setiap minggu, rapat 

kordinasi dan evaluasi sejauh mana yang dilakukan oleh guru 

selama ini kepada peserta didik. Dengan rapat evaluasi disitulah 

kepala madrasah mampu mengetaui sejauh mana guru-guru 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik”. (Wawancara 

Guru Bahasa Arab)
50
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Setiap siswa wajib mengikuti semua kegiatan yang telah buat kepala 

madrasah dan para guru, terutama dalam membaca al-Qur’an kegiatan ini 

didukung serta melibatkan semua guru, berdasarkan wawancara peneliti dengan 

Kepala madrasah : 

“Semua mendukung kegiatan yang diselengarakan di madrasah 

karna dalam pelaksanaanya semua siswa dan seluruh guru 

dilibatkan sebagai pembimbing siswa sesuai klafikasi keilmuaan 

guru”. (Wawancara Kepala Madrasah)
51

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis di lapangan bahwa 

yang mengajar para siswa adalah para gurunya sendiri dan tidak ditemukan oleh 

peneliti orang lain di luar madrasah yang menjadi tenaga pengajarnya, para guru 

sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas yang diberikan berdasarkan SK 

yang dikeluarkan oleh kepala madrasah. 

3. Kepala madrasah sebagai supervisor dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an 

Budaya membaca al-Qur’an yang terdapat di MA Nurhidayah Rabbin Kab. 

Gowa secara umum dapat dilihat pada visinya yang dipresentasikan dalam kata 

kunci taqwa, kreatif dan kesiapan menuju masa depan. Visi sekolah tersebut tidak 

akan pernah  tercapai tanpa adanya kinerja guru dan karyawan yang baik, oleh 

karenanya visi MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa harus difahami oleh guru dan 

karyawan sesuai dengan peranannya masing-masing, dalam rangka pelaksanaan 

budaya membaca al-Qur’an. 
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Budaya membaca al-Qur’an yang ada berangkat dari kebijakan kepala 

madrasah dan disempurnakan oleh partisipasi para guru dan pihak madrasah 

lainnya. Adapun beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak 

madrasah, khususnya kepada guru al-Qur’an Hadist yakni : 

“Strategi yang dilakukan kepala madrasah selama ini adalah 

pertama sebelum corona, kepala madrasah mengutus salah satu 

gurunya untuk studi banding di salah satu madrasa yang ada di 

Kab. Pangkep. Yaitu gutu dan kepala madrasah memberikan 

tugas jangka panjang dan pendek, disitu kami bisa ukur peserta 

didik, mana yang betul-betul dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru”. (Wawancara guru al-Qur’an Hadist)
52

 

Budaya religius di MA Nurhidayah Rabbin Kabupaten Gowa dapat 

diterapkan dengan melaksanakan program-program religius yang menjadi salah 

satu target utama, berikut ini beberapa kegiatan yang menjadi penanda budaya 

religius di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa : 

1. Pelaksanaaan sholat dhuha berjamaah pada pagi hari pada pukul 7.15 

WIB.  

2. Pembacaan arti bacaan sholat bersamaan dengan gerakan sholatnya, 

dengan tujuan agar memudahkan siswa untuk menghafal. 

3. Murajaah surat-surah pendek juz 30 beserta artinya, kegiatan ini 

dilakukan dengan melibatkan guru tahfiz. 

4. Melaksanakan sholat zuhur bersama yang kemudian dilanjutkan 

dengan penampilan anak-anak yang memilki perminatan tersendiri, 

misalnya pada setiap hari selasa dilaksanakan kegiatan berupa 
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perminatan bahasa Indonesia, bahasa inggris, ceramah, tahfiz, dan 

MTQ. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan budaya religius dilakukan oleh guru 

penanggung jawab pada setiap hari kegiatan, guru-guru penanggung jawab ini 

akan mengawasi berjalannya kegiatan pelaksanaan budaya religius, apabila nanti 

terdapat kelas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan maka akan dilakukan pembinaan terhadap kelas tersebut. Peran kepala 

madrasah dalam membangun budaya religius berupa menjalankan program-

program yang telah dibuat sekaligus memberikan contoh pelaksanaannya, 

misalnya dalam pelaksanaan sholat dhuha, kepala madrasah memberikan contoh 

melaksanakan sholat dhuha bersama siswa. 

4. Kepala madrasah sebagai leader dalam mengembangkan budaya 

membaca al-Qur’an 

Kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa sebagai pemimpin 

dalam institusi madrasah mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya 

mewujudkan budaya membaca al-Qur’an. Upaya yang dilakukan kepala madrasah 

untuk mencapai hal tersebut adalah mengembangkan budaya membaca al-Qur’an 

yang sekaligus menjadi ciri khas madrasah tersebut yang notabenenya berlatar 

belakang madrasah.  

Sebagai leader kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa 

memiliki peran yang besar dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an. 

Salah satu perannya adalah penerapan gaya kepemimpinan kepala madrasah yang 

cenderung partisipatif membuat kepala madrasah disegani di kalangan guru dan 
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warga madrasah. Selain itu, sebagai leader kepala madrasah MA Nurhidayah 

Rabbin Kab. Gowa berupaya membangun komunikasi dan hubungan yang 

harmonis bagi semua warga madrasah sehingga terbangun budaya kerja sama 

yang baik di lingkungan madrasah dan menumbuhkan loyalitas yang tinggi 

diantara warga madrasah. 

Hal ini juga dikuatkan dengan observasi kelas selama peneliti melakukan 

penelitian di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa yaitu beliau memiliki 

kepribadian yang patut dicontoh. Seperti yang dikatakan Guru al-Qur’an Hadist 

saat diwawancarai : 

“Kepribadian kepala madrasah dalam hal ini adalah tentunya 

kepala madrasah yang seharusnya menjadi panutan, contoh kepada 

guru-gurunya. Sehingga guru juga termotivasi dengan adanya 

penggerak. Karena penggerak sebenarnya pucuknya adalah 

pemimpin. Kalau kepala madrasah bergerak dan bisa menjadi 

contoh kepada guru-gurunya, saya yakin guru akan bekerja keras 

untuk meningkatkan motivasi mengaji di madrasah tersebut”. 

(Wawancara guru al-Qur’an Hadist).
53

 

 

Peran sebagai leader senantiasa dilakukan kepala madrasah dengan 

memberikan contoh yang baik terhadap siswa, baik berupa tingkah laku yang 

baik, penampilan, kedisiplinan, tutur kata. Mengajar siswa tanpa harus 

menggunakan kekerasan dan suara yang keras tetapi dengan suara yang lembut. 

Mengajarkan anak agar peka terhadap teguran guru, misalnya dengan di tatap oleh 

guru, siswa sudah memahami teguran tersebut. Melaksanakan proses pengajaran 

yang terbaik disesuaikan dengan kultur siswa yang ada di MA Nurhidayah Rabbin 
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Kab. Gowa. Proses belajar mengajar diusahakan agar mampu memuaskan 

keinginan orang tua terhadap pendidikan anak. 

5. Kepala madrasah sebagai motivator dan innovator dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an 

Kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa berperan dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an. diantara perannya adalah dengan 

selalu memberikan dorongan terhadap bawahan untuk meningkatkan tanggung 

jawabanya dalam tugas masing-masing. Kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin 

Kab. Gowa selalu memberikan motivasi misalnya yang sering dilakukan kepala 

madrasah adalah ketika forum rapat guru. 

Berdasarkan wawancara dengan pendidik mata pelajaran al-Qur’an 

Hadist : 

“Perannya yang dilakukan selama ini adalah kepala madrasah 

selalu memberikan motivasi kepada guru-gurunya agar senantiasa 

guru tidak serta-merta hanya mengajar, tapi guru juga mendidik. 

Karena dari kata mengajar dan mendidik itu berbeda. Jadi peran 

kepala madrasah ini dalam minat membaca al-Qur’an adalah tidak 

lepas sebagai motivator dan sebagai penggerak membaca al-Qur’an 

terhadap madrasah tersebut. Intinya kepala madrasah selalu 

mengontrol siswa maupun guru-guru atas apa yang dilakukan di 

madrasah”. (Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
54

 

 

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Rustam selaku pendidik 

mata pelajaran al-Qur’an Hadist bahwasannya kepala madrasah selalu ikut 

serta dalam kegiatan mengembangkan budaya membaca al-Qur’an 

contohnya, setiap pagi Bapak Kepala Madrasah itu disiplin waktu, selalu 
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mengunjungi kelas dan ikut serta dalam membaca al-Qur’an bersama para 

siswa. Apa yang dikatakan oleh bapak Rustam, siswa dan para guru pun 

juga mengatakan hal yang sama. 

Sebagai inovator, kepala madrasah MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa 

mengagas beberapa program pengembangan budaya madrasah, misalnya kepala 

madrasah membuat program untuk membudayakan kejujuran  dengan bentuk 

program mentoring akhlak. Dalam program ini, peserta didik di upayakan untuk 

berkata jujur terkait apa yang telah dilakukan baik itu berbentuk pelanggaran 

maupun kebaikan.  

Kemudian disampaikan pula pendapat oleh pendidik mata pelajaran al-

Qur’an Hadist pada saat diwawancari bahwa: 

“Perannya yang dilakukan selama ini adalah kepala madrasah 

selalu memberikan motivasi dan inovasi kepada guru-gurunya agar 

senantiasa guru tidak serta-merta hanya mengajar, tapi guru juga 

mendidik. Karena dari kata mengajar dan mendidik itu berbeda. 

Jadi peran kepala madrasah ini dalam minat membaca al-Qur’an 

adalah tidak lepas sebagai motivator dan sebagai penggerak 

membaca al-Qur’an terhadap madrasah tersebut. Intinya kepala 

madrasah selalu mengontrol siswa maupun guru-guru atas apa yang 

dilakukan di madrasah”. (Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
55

 

 

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Rustam selaku pendidik mata 

pelajaran al-Qur’an Hadist bahwasannya kepala madrasah selalu ikut serta dalam 

kegiatan mengembangkan budaya membaca al-Qur’an contohnya, setiap pagi 

Bapak Kepala madrasah itu disiplin waktu, selalu mengunjungi kelas dan ikut 
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serta dalam membaca al-Qur’an bersama para siswa. Apa yang dikatakan oleh 

bapak Rustam, siswa dan para guru pun juga mengatakan hal yang sama. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengembangkan Budaya 

Membaca al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa 

Terlaksananya pembudayaan baca al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin 

Kab. Gowa tidak terlepas dari dukungan semua elemen yang ada di MA 

Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa dari guru hingga serana dan prasana, adapun 

pendukung dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MA 

Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa : 

1. Melakukan kegiatan pembinaan baca al-Qur’an. 

Kepala madrasah menugaskan atau menunjuk beberapa guru sebagai 

pembina kegiatan baca al-Qur’an dikelas dengan harapa dapat berjalan sesuai 

yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh guru al-Qur’an Hadist 

: 

“Guru dan kepala madrasah memberikan tugas jangka panjang 

dan pendek, disitu kami bisa ukur peserta didik, mana yang betul-

betul dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru”. 

(Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
56

 

 

2. Memberikan motivasi kepada siswa 

Motivasi yang diberikan kepada siswa akan sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajarnya, sebab dengan adanya motivasi siswa akan lebih giat lagi untuk 

mencapai apa yang diinginkan, guru selalu berusaha memberikan motivasi kepada 
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siswa agar siswa dapat lebih semangat lagi dalam belajar terutama dalam melihat, 

membaca, menulis, dan memahami serta mengamalkan isi kandungan ayat al-

Qur’an, cara yang dilakukan guru dalam memotivasi selalu memberikan arahan 

kepada siswa, hal ini dijelaskan oleh wakil kepala madrasah : 

“Kita selalu memberikan motivasi kepada siswa terutama wali 

kelas, karna wali kelas juga bertanggung jawab untuk 

memberikan dorongan agar siswa mampu bersaing dan 

berprestasi menghapal ayat al-Qur’an secara sehat berawal dari 

teman kelas, antar kelas dan antar madrasah, kita memberikan 

pujian agar siswa lebih giat lagi dalam meningkat baca al-

Qur’an serta menghafalkannya”. (Wawancara wakil kepala 

madrasah)
57

 

 

Adapun fakor pemhambat dalam mengembagkan budaya membaca 

AlQur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa : 

Setiap aktivitas dalam mengembangkan dibidang keilmuan senantiasa 

dipengaruhi oleh faktor penghambat baik yang bercorak intrinsik maupun 

ekstrinsik. Demikian juga halnya dalam pengembangan budaya membaca al-

Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa. Adapun faktor penghambat 

tersebut meliputi:  

1. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar membaca al-

Qur’an.  

Tidak semua siswa di MA Nurhidayah Rabbin mengetahui pahala 

membaca al-Qur’an untuk anak yang mengetahui hal itu dia akan selalu senang 

dalam mengikuti kegiatan pembiasaan membaca al-Qur’an yang diprogramkan 
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madrasah, sebaliknya untuk anak yang acuh dia akan biasa saja bahkan akan 

berusaha membolos untuk tidak mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

disampaikan Guru al-Qur’an Hadist saat diwawancarai : 

“Anak-anak juga jika dikasih hafalan oleh guru, maka sebagian 

anak yang berpikir masa bodoh, dia bahkan tida masuk madrasah 

jika suda waktu setor hafalan.Maka guru harus melakukan 

pendekatan persuasif kepada peserta didik maupun orang tuanya”. 

(Wawancara Guru al-Qur’an Hadist)
58

 

 

2. Alokasi waktu yang kurang.  

Waktu yang digunakan di MA Nurhidayah Rabbin untuk bimbingan 

membaca al-Qur’an hanya 2 jam pelajaran satu kali dalam seminggu itupun 

dilaksanakan pada saat waktu pembelajaran berlangsung dan ini sangat kurang 

padahal belajar untuk membaca al-Qur’an memerlukan waktu yang sangat 

banyak. 

Seperti yang disampaikan guru al-Qur’an Hadist : 

“Jadi ini menjadi hambatan yaitu kita dibatasi oleh watu. Contoh 

pelajaran agama itu hanya 2 jam, tapi dilingkungan orang tuanya 

itu watunya lebih banyak. Jadi kalua mau bagus antara  guru dan 

orang tua harus kerjasama, agar anak-anak terdidik. Karena 

sebenarnya orang tua itu adalah guru pertama pada anaknya”. 

(Wawancara guru al-Qur’an Hadist)
59

 

 

3. Keadaan lingkungan keluarga.  

Banyak siswa di MA Nurhidayah Rabbin orang tuanya tidak 

memperhatikan anaknya secara maksimal, ini disebabkan karena orang tua 
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mereka disibukkan mencari nafkah sehingga kurang begitu mengontrol dan 

memberi arahan kepada anaknya. Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Psikologi 

Sosial orang tua merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar anak. Orang tua yang dapat mendidik anak- anaknya dengan cara 

memberikan pendidikan yang baik tentu akan sukses dalam belajarnya. 

Sebaliknya orang tua yang tidak mengindahkan pendidikan anak-anaknya, acuh 

tak acuh, bahkan tidak memperhatikan sama sekali tentu tidak akan berhasil 

dalam belajarnya. 

Sama halnya yang disampaikan oleh guru al-Qur’an Hadist : 

“Jadi hambatan yang kami dapati sekarang ini adalah 

sebenarnya anak-anak butuh dorongan dari orang tua, karena 

berbicara tentang waktu di madrasah dan dirumah itu lebih 

banyak watunya di rumah”. (Wawancara guru al-Qur’an 

Hadist)
60
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas tentang temuan dan pembahasan penelitian 

yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala 

madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an di MA 

Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengembangan budaya membaca al-Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin 

Kab. Gowa yaitu melakukan kegiatan pembinaan baca al-Qur’an dan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa arahan-arahan yang 

membangun dan memberikan pujian kepada siswa agar lebih giat lagi 

dalam meningkat baca al-Qur’an serta menghafalkannya, sedangkan 

faktor penghambat dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an 

seperti kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar membaca al-

Qur’an, Alokasi waktu yang kurang, dan Keadaan lingkungan keluarga. 

2. Peran kepala madrasah dalam mengembangkan budaya membaca al- 

Qur’an di MA Nurhidayah Rabbin Kab. Gowa ada beberapa poin yaitu 

kepala madrasah sebagai educator (pendidik) dalam mengembangkan 

budaya membaca al-Qur’an, kepala madrasah sebagai manajer dalam 

mengembangkan budaya membaca al-Qur’an, kepala madrasah sebagai 

supervisor dalam mengembangkan budaya membaca al-Qur’an, kepala 

madrasah sebagai leader dalam mengembangkan budaya membaca al-

Qur’an, kepala madrasah sebagai motivator dan innovator. 
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B. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian, saran atau rekomendasi yang berikan 

antara lain adalah : 

1. Madrasah sebagai salah satu ujung tombak pendidikan agama, sebaiknya 

kedepan terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang membentuk 

budaya religius.  

2. Diperlukan pengembangan lebih lanjut, dalam bentuk program-program 

tambahan seperti ekstrakulikuler yang berkaitan dengan keagamaan untuk 

terus dapat menjaga eksistensi dan pengembangan budaya islami di 

lingkungan madrasah. 
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No. Nama Jabatan Keterangan 

1. Moh. Idrus, S.Pd. Kepala Sekolah Wawancara 

2. Nirmala, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah Wawancara 

3. Harbiansyah, S.Pd.I. Guru Bahasa Arab Wawancara 

4. Rustam, S.Pd.I. Guru Al-Qur’an Hadist Wawancara 

 

 

C. INSTRUMEN WAWANCARA 

 

No. Pertanyaan Peneliti Responden 

1. a. Bagaimana respon pihak sekolah 

dengan kegiatan-kegiatan yang akan 

diselenggarakan? 

b. Sebagai kepala madrasah dan guru di 

madrasah, apakah budaya membaca 

al-qur’an yang dilakukan peserta 

didik sudah baik termasuk membaca 

dan menghafal di madrasah tersebut? 

Kepala Sekolah 

2. Mengapa motivasi sangat perlu 

diterapkan dalam proses mendidik 

siswa? 

Wakil Kepala Sekolah 

3. Bagaimana kepala madrasa dalam 

menjalin komuniasi dalam 

mengembangkan budaya membaca al-

qur’an di madrasah ini ? 

Guru Bahasa Arab 

4. a. Bagaimana pengembangan budaya 

membaca al-quran di skolah 

Guru  

Al-Qur’an Hadist 



 

 

madrasah? 

b. Bagaimana peran kepala madrasah 

dalam menegmbangkan budaya 

membaca alquran ? 

c. Seperti apa saja kepribadian kepala 

madrasah dalam mengembangkan 

budaya membaca al-quran? 

d. Strategi dan tindakan apa saja yang 

dilakukan kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya membaca 

al-quran di madrasa tersebut, seperti 

apa? 

e. Bagaimana kepala madrasah 

mengambil keputusan dalam 

mengembangkan budaya membaca 

al-quran di madrasah? 

f. Teknik atau cara mengembangkan 

budaya membaca al-quran di 

madrasah itu seperti apa? 

g. Apa hambatan yang didapati seorang 

kepala sekolah dan guru dalam 

menegmbangkan budaya membaca 

al-quran? 

h. Bagaimana cara menangani siswa 

yang ketika dikasih tugas justru dia 

tida mau masuk sekolah? 
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Gambar 4. Gerbang sekolah MA Nurhidayah Rabbin Bontomanai 
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