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TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama         Huruf Latin                  Nama 

 Alif Tidak ا  
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba ب

 
B Be 

 ت
Ta 

 
T Te 

 Sa ث

 

S es (dengan titik diatas) 

 Jim ج

 

J Je 

 Ha ح

 

H ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha 

 

Kh ka dan ha 

 Dal د

 

D De 

 Zal ذ

 

Z Zet 

 Ra ر

 

R Er 

 Zai ز

 

Z Zet 

 Sin س

 

S Es 

 Syin ش

 

Sy es dan ye 

 Sad ص

 

S es (dengan titik di bawah) 

 Dad ض

 

D de (dengan titik di bawah) 

 Ta ط

 

T te (dengan titik di bawah) 
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 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain غ

 

G Ge 

 Fa ف

 

F Ef 

 Qaf ق

 

Q Qi 

 Kaf ك

 

K Ka 

 Lam ل

 

L El 

 mim م

 

M Em 

 nun ى

 

N En 

 wau و

 

W We 

 ha 

 

H Ha 

 hamzah ء

 

' Apostrof 

ً ya 

 

Y Ye 

 

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

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

('). 

2. Vokal  

Vokal tunggal  bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Huruf Tanda Huruf 
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 ا َ
A يََ ََ ـ Ai 

ا َ
 I َ يـ Ii 

 ا
U َ ــوـ Uu 

 

3. Maddah  

Harkat dan Huruf Nama Huruf Nama 

 fath}ah dan alif ... ا َ | ... ىَ 

atau ya 

a a dan garis dia 

atas 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas يـ◌ََ 

 d}ammah dan ــوـ َ

wau 

u u dan garis di atas 

 

4. Tamarbutah  

Ta marbutah harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya [t]. Ta 

marbutah harkat sukun, transliterasinya [ph]. Ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

( ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. ى ber-tasydid di akhir sebuah kata 

dan didahului oleh huruf kasrah( ىـــــ ِ ),ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang  



xiii 
 

 ditransliterasi seperti biasa, al-, ditulis terpisah dari ,(alif lam ma‘rifah) ال

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Transliterasi hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. 
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ABSTRAK 

Nama : St. Aisyah 

Nim : 20100116015 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Proposal : Peranan Guru Mengaji dalam Proses Pembelajaran al-Qur’an di 

TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa. 

  

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Proses pembelajaran al-Qur‟an 

di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa 2) Kemampuan santri dalam membaca al-

Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa 3) Upaya guru mengaji dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kab. Gowa. 

Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan) yang 

berlokasi di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa.Adapun pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan fenomenologi.Sumber data penelitian ini adalah guru 

mengaji, santri, dan orang tua santri.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Proses pembelajaran al-Qur‟an di 
TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa Kegiatan belajar mengajar di TPA Nurul Qalbi 
Tanetea, Kab.Gowa enam kali pertemun dalam sepekan yaitu hari Senin sampai 
Sabtu dan hari Ahad libur. Dalam sehari terdapat satu setengah jam atau dua jam 
pelajaran, Setengah jam pelajaran digunakan santri untuk menghafal surat-surat 
pendek dengan dituntun oleh guru mengaji, satu jam pelajaran digunakan untuk 
belajar membaca Qur‟an dan dibimbing langsung oleh guru mengaji, sisanya 
digunakan untuk mempelajari pelajaran tambahan seperti: akidah akhlak, fiqh 
ibadah.2)Tingkat kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi 
Tanetea, Kab. Gowa kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an belum sepenuhnya 
dikatakan baik karena masih ada beberapa santri yang belum bisa membaca al-
Qur‟an. Hal ini disebabkan oleh santri yang kebanyakan bermain saat proses 
pembelajaran al-Qur‟an, selain itu guru yang kurang tegas saat mengajar. Peran orang 
tua dirumah sangat penting. Oleh karena itu peneliti meyimpulkan bahwa guru 
mengaji belum sepenuhya berhasil karena masih ada beberapa santrinya yang belum 
bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar karena keberhasilan guru mengaji 
dapat dilihat dari kempuan membaca al-Qur‟an santrinya.3) Upaya guru mengaji 
dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an santri di TPA Nurul Qalbi 
Tanetea Kab. Gowa. Upaya yang dilakukan guru mengaji yang pertama dengan 
pemakaian metode privat Dalam belajar membaca al-Qur‟an, masing-masing guru 
mengajar para santri secara bergantian satu-parsatu, kedua dengan memberikan 
dorongan santri untuk aktif, ketiga, Guru memberikan penghargaan atau pujian bagi 
santri yang bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. 
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Adapun implikasi penelitian ini adalah diharapkan TPA Nurul Qalbi Tanetea 

mengembangkan TPA tersebut. Jika guru mengajar sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah ditetapkan atau guru mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas maka 

santri akan mudah menyerap pelajaran dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mencetak generasi Qur‟ani yang memiliki akhlak yang baik, beriman 

dan beramal sholeh, seorang guru mengaji sangat berperan penting. Sebagai guru 

mengaji tidak hanya mendidik di dalam kelas akan tetapi juga mendidik di luar kelas, 

karena itu semua adalah tugas dan tanggung jawab guru mengaji.  

Dalam mempelajari ilmu agama tidak terlepas dari pelajaran dasarnya yaitu 

al-Qur‟an. Dalam mempelajari al-Qur‟an butuh ketelatenan dan juga kesabaran, 

karena sebelm mahir dalam membac al-Qur‟an membutuhkan perjuangan untuk 

mencapainya. Dalam hal ini itu sebabnya peranan guru mengaji sangat penting dalam 

proses pembelajaran al-Qur‟an. 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, 

yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial 

dibidang pembangunan. Guru yang merupakan salah-satu unsur di bidang 

kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya 

sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu 

terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau 

taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata  sebagai 

"pengajar" yang (transfer of knowlodge), tetapi juga sebagai "pendidik" yang 

(transfer of values) dan sekaligus sebagai "pembimbing" yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini maka 

sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses 
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belajar-mengajar khususnya pembelajaran al-Qur‟an, dalam usahanya untuk 

mengantarkan siswa/anak didik ke taraf yang dicita-citakan.
1
 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Rahman/55:1-4 

                    

Terjemahnya: 

(Allah) yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan al-Quran. Dia 
menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.

2
 

Berdasarkan ayat-ayat diatas teranglah, bahwa Allah Maha Guru bagi 

manusia. Ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia merupakan ilmu dan pengetahuan 

yang telah diajarkan-Nya.Allah swt. mengajarkan al-Qur‟ankepada manusia dengan 

penuh kasih sayang. Allah swt. menciptakan manusia kemudian diberi potensi. 

Sebagai seorang pendidik yang telah diberi potensi berupa ilmu pengetahuan 

kemudian menyalurkan ilmunya kepada peserta didiknya dengan penuh kasih sayang, 

sebagaimana sifat-sifat seorang pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah 

lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan siapa saja Selain 

itu,tugas seorang pendidik khususnya guru mengajibertanggung jawab untuk 

mengajarkan suatu ilmu pengetahuan (al-Qur‟an) kepada anak didiknya.
3
 

  Sementara itu, dalam kitab shahihnya, imam al-Bukhari meriwayatkan 

sebuah hadis dari Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda. 

                                                           

1Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 125. 

2Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2017), h. 775. 

3Kadar M Yusuf, Tafsir Tarbawi (Pesan-pesan al-Qur’an Tentang Pendidikan) (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017), h. 19. 
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ن و َ ع  َاللهَ   ٌ ض  َر  اى  ث و  َع  ي  ََق الَ َع  اٰى  َال ق ر  َت ع لَّن  ي  َه  ن  ك  ي ر  َخ  َق ال  لَّن  س  ل ي و َو  ع  ليَّاللهَ  َص  ٌَّ َالنَّب  يَّ َع 

وَ  لَّو  ع  بخارً()رواهَالو 
4

 

Artinya: 

Dari „Utsman bin „Affān r.a. berkata, dari Nabi saw. bersabda: “Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang belajar al-Qur‟an dan mengajarkannya.” (HR. 
Bukhari)

5
 

Hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya belajar dan mengajarkan al- 

Qur‟an. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang mempelajari dan mengajarkan 

al-Qur‟an adalah seseorang yang menyempurnakan diri sendiri dan orang lain, 

seseorang yang menghimpun manfaat yang terbatas, dan manfaat yang menjalar 

kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkan al-

Qur‟an menjadi sosok yang terbaik.
6
 Tentunya baik yang belajar maupun yang 

mengajarkan al-Qur‟an seseorang bisa menjadi yang terbaik khususnya bagi seorang 

guru yang mengajarkan al-Qur‟an kepada peserta didiknya. 

Guru yang merupakan tenaga profesional di bidang kependidikan dalam 

kaitannya dengan (accountability), bukan berarti tugasnya menjadi ringan, tetapi 

justru lebih berat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Guru harus memiliki kualifikasi yang lebih memadai. Secara garis besar ada 

tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan. 

Yang pertama adalah tingkatan (capable)personal, maksudnya guru diharapkan 

memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap 

                                                           
4Al-Bukhari, Kitab Shahih al-Bukhari, Hadis No. 4639. 

5 Abu Muhammad bin Husain bin Mas‟ud Al Farra‟ Al baghawi, Terj Syarh As-Sunnah 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 559. 

6Abu Muhammad bin Husain bin Mas‟ud Al Farra‟ Al Baghawi, Terj Syarh As-Sunnah, h. 

560. 
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dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif. 

Tingkat kedua adalah guru sebagai (inovator), yakni sebagai tenaga kependidikan 

yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformai. Para guru 

diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat 

terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang 

efektif. Kemudian tingkat yang ketiga adalah guru sebagai developer. Selain 

menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua, dalam tingkatannya sebagai 

(developer), guru harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya.7 

Guru berada dibawah naungan lembaga pendidikan keagamaan, sudah 

sepantasnya nilai-nilai yang islami benar-benar tertanam di dalam jiwanya, dan 

teraplikasi dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Sebab, tujuan akhir dari pendidikan 

keagamaan pada prinsipnya sama dengan tujuan akhir pendidikan islam.  

Ada beberapa pendapat mengenai peranan guru, yaitu: 

1. Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang 

dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta 

nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan. 

2. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai pegawai 

(employee) dalah hubungan kedinasan, sebagai bawahan (subbordinate) 

terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan sejawat, 

sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur 

disiplin, evaluator dan pengganti orang tua. 

                                                           

7Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 135-136 
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3. James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain: 

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencana dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

siswa.Mempersiapkan semua komponen pembelajaran agar proses belajar 

mengajar berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan 

yang memadai tentang prinsip-prinsip belajar. 

4. Federasi dan organisasi profesional guru sedunia, mengungkapkan bahwa 

peranan guru di sekolah, tidak hanya sebagai transmiterdari ide tetapi juga 

berperan sebagai transformer (mentransfer) dan katalisator (pembaharu) dari 

nilai dan sikap.8 

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 5 dan 6 yang berbunyi: 

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Guru adalah tenaga 
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
pendidikan.

9
 

Hal tersebut diatas sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan 

sehingga berpengaruh pada masyarakat terutama yag berprofesi sebagai pengajar atau 

guru,dan juga peserta didik.Pelayanan seorang guru sangat bermanfaat dan dapat 

meningkatkan kualitas belajar anak di kelas secara keseluruhan. Seorang guru 

diharapkan mampu membantu anak dalam banyak hal khususnya dalam pembelajaran 

                                                           

8Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 143-144. 

9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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al-Qur‟an, seperti konsentrasi (focus), komunikasi, partisipasi dalam kelas, sosilisasi, 

bersopan santun dan mengendalikan perilakunya.  

Peran sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka diperlukan adanya 

berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan 

pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya,baik dengan siswa 

(yang terutama), sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dan berbagai kegiatan 

interaksi belajar mengajar, dapat dipandang sebagai sentral  

bagi peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan 

perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan 

berinteraksi dengan siswanya. 

Guru sangat penting dalam proses pendidikan karena guru bertanggung jawab 

dan menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai 

dan menghormati orang berilmu pengetahuan.Tetapi disisi lain orang tua yang 

seharusnya menjadi figure yang paling bertanggung jawab dalam hal pendidikan 

keagamaan justru rata-rata lemah dan lengah akan hal itu. Dengan demikian 

kehadiran dan keberadaan TPA pada dasarnya adalah membantu peran orang tua 

selaku pendidik dan pengajar di rumah serta membantu peran guru/ustadzah selaku 

pengajar dan pendidik di sekolah dan di TPA. Dengan keberadaan TPA ini 

dimaksudkan pula untuk mendukung usaha pemerintah menuju tercapainya tujuan 

pendidikan nasional, khususnya dalam sisi pengembangan iman dan taqwa (Imtaq) 

dan budi pekerti luhur (akhlaqul kharimah). Dalam sisi yang lebih operasional lagi 

adalah dalam rangka memberikan dukungan nyata atas keputusan pemerintah tentang 

pentingnya pengentasan buta aksara dan buta makna Al-Qur'an, dalam rangka 

penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. 
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   Dalam proses belajar mengajar seorang guru harus bisa memberikan yang 

terbaik kepada peserta didiknya. Guru harus menciptakan suasana belajar yang efektif 

agar peserta didik tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. banyak sekali santri 

yang kurang tertarik akan materi yang disajikan, hal ini disebabkan karena kurangnya 

guru/ustadzah yang memahami bagaimana menciptakan suasana belajar yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan santri sehingga pada saat proses belajar banyak 

santribosan bahkan tidak memperhatikan gurunya. 

   Berdasarkan hasil observasi awal terhadap guru yang sedang mengajar 

mengaji di TPA Nurul Qalbi TaneteaKabupaten Gowa pada tanggal 11 Februari 

2020, peneliti menemukan bahwa guru kurang tegas pada santri sehingga banyak 

santri yang ketika proses pembelajaran sedang berlangsung santri tersebut kurang 

memperhatikan guru/ustadzahnya bahkan banyak santri yang susah diatur dan 

bertengkar pada saat proses pembelajaran. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: ”Peranan Guru Mengaji dalam Proses 

Pembelajaran al-Qur’an di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

A. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

No       Fokus Penelitian                     Deskripsi Fokus    

 1. Perananan guru mengaji dalam 

proses pembelajaran al-Qur‟an 

di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 Mengajarkan membaca al-

Qur‟an (tugas pokok) 

 Proses pembelajaran al-Quran di 

TPA Nurul Qalbi Tanetea 

 Bagaimana tingkat kemampuan 

santri dalam membaca al-

Qur‟an. 

 Upaya guru mengaji dalam 

meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa.? 

2. Bagaimana peranan guru mengaji dalam Proses Pembelajaran membaca al-

Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa.? 

3. Bagaimana kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟andi TPA Nurul Qalbi 

Tanetea, Kabupaten Gowa.? 

4. Bagaimana upaya guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur‟an santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa.? 
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C. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Agustina dengan judul Peran Guru PAI  

dalam Proses Pembelajaran Membaca al-Qur‟an di SMPN 2 Setia Bakti Aceh 

Jaya Kelas VIII. Menunjukkan bahwa 1) peran guru dalam proses 

pembelajaran membaca al-Qur‟an secara benar dan sesuai dengan tajwid, 

makharijul huruf dan mad, yaitu dengan cara menyuruh peserta didik 

membaca al-Qur‟ansetiap hari 15 menit sebelum masuk jam pelajaran, 2) guru 

tersebut menggunakan waktu literasi seminggu sekali untuk mempelajari al-

Qur‟an, guru juga menggunakan metode dan media dalam proses 

pembelajaran membaca al-Qur‟an agar dapat mendorong dan memotivasi 

peserta didik supaya mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Peran guru PAI di SMPN 2 Setia Bakti sudah sangat berperan dan berusaha 

dalam membimbing, membina, dan melatih peserta didik dalam proses 

pembelajaran membaca al-Qur‟an.  

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama 

membahas tentang peran guru dalam proses pembelajaran al-Qur‟an, 

perbedaanya penelitian di atas membahas tentang Peran Guru PAI  dalam 

Proses Pembelajaran Membaca al-Qur‟an di SMPN 2 Setia Bakti Aceh Jaya 

Kelas VIII, Sedangkan penelitian ini membahas tentang Peranan Guru 

Mengaji Dalam Proses Pembelajaran Al-Qur‟an Di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten Gowa.
10

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asdar dengan judul Peranan Guru 

Mengaji Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri Di TPA Al- Qalam 

                                                           
10

Mega Agustina, Peran Guru PAI dalam Proses Pembelajaran Membaca al-Qur‟an di SMPN 

2 Setia Bakti Aceh Jaya Kelas VIII, Skripsi (Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan). 2019 
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Ereng-Ereng Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peran guru dalam motivasi belajar siswa sangatlah penting, bila guru 

tidak ikut serta dalam motivasi belajar siswa maka siswa kurang kreatif dan 

tidak terpancing untuk bersikap aktif. Maka dari itu peran guru sangatlah 

berpegaruh terhadap motivasi belajar siswa dan tujuan utamanya untuk 

mencapai prestasi dan meningkatkan mutu belajar dalam proses 

pembelajaran.
11

 

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama 

membahas tentang guru dan mengambil tempat penelitian di TPA, 

perbedaanya penelitian diatas  membahas tentang peranan guru mengaji dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri di kec. Tompobulu sedangkan penelitian 

ini membahas yang menulis membahas tentangPeranan Guru Mengaji Dalam 

Proses Pembelajaran Al-Qur‟an Di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten 

Gowa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Baroah dengan judul Efektivitas 

Pembelajaran Membaca al-Qur‟an dengan Menggunakan Metode Iqro‟ di 

SMK Trigna Ciputat, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa ketika 

membaca tidak mengeja bacaanya (76,4%) dan sebagian lagi dari para peserta 

didik mengatakan setuju jika dalam membaca mereka tidak mengeja bacaan 

(23,6%). Dan hampir setengah dari jumlah peserta didik menjawab sangat 

setuju jika guru tidak banyak menuntun ketika mengajar (72,7%), sebagian 

lagi mengatakan setuju bahwa ketika membaca, guru tidak banyak menuntun 

                                                           
11 Muhammad Asdar, Peranan Guru Mengaji Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri di 

TPA Al-Qalam (Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar). 2017 
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(25,5%) dan sebagian kecil dari jawaban peserta didik merasa tidak setuju 

bahwa guru tidak bayak menuntun bacaan (1,8%). Berdasarkan jawaban 

peserta didik di atas dapat diketahui bahwa ketika mengajar membaca al-

Qur‟an guru tidak banyak menuntun peserta didik dan hanya sesekali memberi 

contoh bacaan kepada peserta didik. 

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama 

membahas tentang pembelajaran membaca al-Qur‟an, perbedaanya penelitian 

di atas membahas tentang Efektivitas Membelajaran Membaca Al-Qur‟an 

Dengan Menggunakan Metode Iqro‟ di SMK Trigna Ciputat sedangkan 

penelitian ini membahas tentang Peranan Guru Mengaji Dalam Proses 

Pembelajaran Al-Qu‟an Di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa.
12

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan gambaran umum TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa. 

b. Mendeskripsikan peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran Membaca al-

Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. 

c. Mendeskripsikan kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an di TPA Nurul 

Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa. 

d. Mendeskripsikan upaya guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan penelitian 

                                                           
12Lailatul Baroah, Efektifitas Pembelajaran Membaca Al-Qur’an Dengan Menggunakan 

Metode Iqro’ Di SMK Triguna Utama Ciputat (Jakarta: Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah). 2011 
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a. Kegunaan Ilmiah 

1. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

pembelajaran al-Qur‟an dan kepada pengajar untuk meningkatkan kompetensi 

profesionalnya 

2. Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang bagaimana peranan 

guru mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an khususnya di TPA Nurul 

Qalbi Tanetea kabupaten gowa. 

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat diketahui sejauh mana peranan guru 

mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan dengan penelitian ini, dapat diketahui sejauh mana peranan guru 

mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten Gowa. 

2. Diharapkan dengan penelitian ini dapatdigunakan sebagai pandangan untuk 

meningkakan kelancaran menghafal al-Qur‟an, nilai-nilai akidah, sholat dan 

bacaanya serta surat-surat pendek bagi santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peranan Guru Mengaji 

a. Pengertian guru mengaji 

Istilah guru mengaji pada umumnya adalah seseorang yang bisa memberikan 

pelajaran agama dan seorang tokoh masyarakat yang berjuang dengan ikhlas untuk 

mengamalkan ilmu, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Guru mengaji adalah 

profesi mulia yang mengemban misi agung dalam menyebar luaskan al-Qur‟an 

sebagai pedoman hidup yang membimbing masyarakat menuju keselamatan dunia.
16

 

 Adapun pengertian guru secara luas adalah Guru sebagai pendidik yang 

menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan mujtahid dalam 

bukunya yang berjudul "pengembangan profesi guru", defenisi guru adalah orang 

yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Guru atau yang biasa 

disebut pendidik sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, mengapa 

dikatakan demikian karena seorang guru bertugas untuk mendidik, membimbing anak 

didiknya hingga mereka bisa dikatakan berhasil.
17

 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didiknya. Pandangan masyarakat tentang guru adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, baik itu di lembaga 

pendidikan formal maupun non formal. Proses belajar mengajar bisa juga di masjid, 

di surau, musholla, rumah dan sebagainya. 

                                                           
16

Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011),Guru, h.34. 

17
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
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 Sementara supardi dalam bukunya yang berjudul "Kinerja Guru" menjelaskan 

pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevalusi peserta didik 

pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur 

pendidikan formal.18 

Dalam konteks pendidikan Islam, secara etimologi guru sering disebut dengan 

istilah murabbi,mu’allim dan muaddib serta al- ustaz atau al- syekh. Menurut para 

ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata rabba-yurabbi, yang berarti membimbing, 

mengurus, mengasuh dan mendidik. Kata mu’allim merupakan bentuk isim fa’il dari 

allama-yu’allimu, yang bisa diterjemahkan dengan mengara atau dalam 

menyampaikan.19 

Guru sangat penting dalam proses pendidikan karena guru bertanggung jawab 

dan menentukan arah pendidikan tersebut. Maka inilah sebabnya islam sangat 

mengahargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas 

sebagai pendidik yang mempunyai tugas yang sangat mulia.
20

  Guru mendidik dan 

membimbing peserta didik demi menjadikannya manusia yang seutuhnya. Guru harus 

mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik seperti akhlak, 

budi pekerti dan sikap kesetiakawanan sosial.  

                                                           
18

Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.8. 
19

  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h.44. 

20
Syafruddin Nurdin, Adriantoni, Profesi Keguruan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2019), h. 133-136. 
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Dengan demikian, ‘allama disini diterjemahkan dengan mengajar. Selanjutnya 

istilah muaddib berasal dari akar kata addaba yuaddibu yang artinya mendidik. Di 

samping itu, seorang guru juga biasa disebut sebagai ustaż/ustadzah.21 

 Menurut Muhaimin, kata ustadż/ustadzah mengandung makna bahwa seorang 

guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, 

dan dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi 

terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 

continous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui 

model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi 

oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi 

penerus yang hidup di masa depan.
22

 

 Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, 

membimbing serta mengarahkan anak didiknya kearah yang lebih baik, selain itu 

seorang pendidik profesional terlebih dahulu merencanakan apa saja yang harus 

mereka lakukan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung 

Disamping dengan keahliannya, sosok seorang guru profesional dapat dilihat 

melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiaanya. Guru 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai 

guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa negara, dan agamanya.  

Kemudian selain yang telah dipaparkan di atas, dalam bahasa Arab guru juga 

sering disebut dengan mudarris yang merupakan isim fa’il dari darrasa, dan berasal 

                                                           
21

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 

2010), h. 39.   

22
Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Surabaya: PSAPM, 2014), h. 209-

210.  
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dari kata darasa, yang berarti meninggalkan bekas, maksudnya guru mempunyai 

tugas dan kewajiban membuat bekas dalam jiwa peserta didik. Bekas itu merupakan 

hasil pembelajaran yang berwujud perubahan perilaku, sikap, dan penambahan atau 

pengembangan ilmu pengetahuan.
23

 

Guru mengaji bertugas membimbing dan mengajarkan santrinya bagaimana 

cara membaca kitab suci al-Qur‟an dengan fasih, selain mengajarkan membaca al-

Qur‟an, guru mengaji juga mengajarakan santri menanamkan nlai-nilai akidah, 

mengajarkan tata cara sholat dan bacaanya dan mengajarkan akhlak al- kharimah.
24

 

  Secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab untuk mengantarkan 

murid dan menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas 

ketuhanan dan tugas-tugas kemanusiaan.  

b. Peranan guru 

 Peran guru sangat beragam sekali, diantaranya adalah guru sebagai perancang 

pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah 

pembelajaran, guru sebagai pelaksana kurikulum dan guru sebagai evaluator.  

 Seorang guru bukan satu-satunya penyampai informasi dan satu satunya 

sumber pengetahuan bagi peserta didik, guru hanya bertugas sebagai pembimbing 

peserta didik. 

1. Guru sebagai Perancang pembelajaran 

 Guru dapat merancang dan mempersiapkan semua komponen pembelajaran 

agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efesien. Dalam hal ini dibutuhkan 

                                                           
23

Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan (Jakarta: 

Amzah, 2013), h. 63.   

24
Muhammad Asdar,  PerananGuru Mengaji dalam Meningatkan Motivasi  Belajar  Santri Di 

TPA al-Qalam (Makassar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar) 2017 
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pengetahuan memadai tentang prinsip-prinsip belajar sebagai landasan dari 

perencanaan. 

2. Guru sebagai Pengelola pembelajaran  

 Pengelola pembelajaran dapat bermakna pengelolaan kelas juga pengelolaan 

pembimbingan peserta didik. Dalam tujuan umum pengelolaan kelas, yaitu 

menyediakan dan menggunakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan 

tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa-siswi dalam 

menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta 

didik bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

3. Guru sebagai Pengarah Pembelajaran 

 Pendekatan untuk menjadi pengarah pembelajaran, yaitu pendekatan pribadi,  

yang berarti guru dapat mengenal dan memahami peserta didik secara lebih 

mendalam  hingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajar mengajar, atau 

dengan kata lain guru berfungsi sebagai pembimbing. 

4. Guru sebagai Pelaksana Kurikulum 

 Dalam hal ini guru menjadi penjabar dari materi dalam kurikulum, sehimgga 

menjadi menarik untuk disajikan kepada peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan kata lain, guru selalu dituntut untuk mencari gagasan baru demi 

penyempurnaan proses pendidikan dan pembelajaran. 

5. Guru sebagai Evaluator 

 Dalam menjalankan fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru 

hendaknya secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta 

didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi 
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umpan balik terhadap proses pembelajaran.  Umpan balik yang diperoleh lewat 

penilaian akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan 

pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian proses pembelajaran akan terus-menerus 

ditingkatkan untuk memperoleh hasil optimal.
25

 

c. Kompetensi Guru  

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan (pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
26

 Untuk menjadi guru yang 

profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. 

Seorang guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 

menyatakan bahwa: 

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
27

 

1) Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik, yang meliputi:  

a) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan.  

                                                           
25

 Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru (Teori, Kebijakan, dan Praktik) 

(Jakarta:Prenadamedia Group,  2015), h. 53-54. 

26
Ali Mudlofir, Pendidik Profesional(Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Pengangkatan 

Mutu Pendidikan di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), h. 75 

27
Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 

9.   
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b) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain 

strategi pelayanan belajar sesuai keunikan peserta didik.  

c) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus dalam bentuk dokumen maupun 

implementasi dalam bentuk pengamalan belajar.  

d) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

e) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan 

interaktif. 

f) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar 

yang dipersyaratkan.  

g) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan 

intrakulikuler dan ekstrakulikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Seorang guru harus mampu mengembangkan bakat dan minat peserta 

didiknya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah baik intrakulikuler (dalam 

sekolah) maupun ekstrakulikuler (luar sekolah). 

2) Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok guru sebagai 

individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab, 

memiliki komitmen, dan menjadi teladan.  

Menurut Usman yang dikutip oleh Syaiful Sagala, kompetensi kepribadian 

meliputi:  

a) Kemampuan mengembangkan kepribadian.  

b) Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi.  
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c) Kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
28

 

3) Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi sosial menurut Slamet PH 

sebagaimana dijelaskan oleh Syaifudin Sagala antara lain:  

a) Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan 

mengelola konflik.  

b) Melaksanakan kerja sama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah, 

dan pihak-pihak terkait lainnya. 

c) Membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah.  

d) Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif 

danmenyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan 

kesadaran sepenuhnyabahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab 

terhadap kemajuan pembelajaran.  

e) Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan 

yang berpengaruh dengan tugasnya. 

f) Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di 

masyarakat. 

g) Melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, penegakan hukum, 

dan profesionalisme). 

                                                           
28

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta 2009),h. 32-34. 
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Dalam hal ini selain kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian 

seorang pedidik profesional juga harus memiliki kompetensi sosial, dimana seorang 

guru mampu berinteraksi dengan orang lain yang berada disekitarnya 

4) Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi, menurut Syaifudin 

Sagala terdiri dari:  

a) Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar,  

b) Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran serta bahan ajar 

yang ada dalam kurikulum.  

c) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar.  

d) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.  

e) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
29

 Seorang 

pendidik sudah seharusnya menerapkan atau memahami konsep keilmuan untuk 

mereka berikan kepada peserta didik, selain itu orang tua di rumah juga sangat 

berperan penting untuk menerapkan konsep-konsep keilmuan di rumah karena 

sebelum mereka masuk ke pendidikan formal di sekolah dasar, banyak 

keterampilan dasar yang seharusnya sudah mereka kuasai. 

d. Kode Etik Profesi Keguruan 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. Pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa: 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap dan 
perbuatan di dalam dan di luar kedinasan dalam penjelasan undang-undang 
tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil 
sebagai aparatur negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, 
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Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 38-40.   



22 

 

 
 

tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan 
hidup sehari-hari.

30
 

Selanjutnya dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip-

prinsip pokok tentang pelaksanan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari 

uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. 

Dalam pidato pembukaan kongres PGRI XIII, Basuni sebagai ketua umum 

PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan 

pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan 

pengabdiannya bekerja sebagai guru.
31

 

Kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai 

landasan moral. (2) sebagai pedoman tingkah laku. Dari uraian tersebut terlihat, 

bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap 

anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di 

masyarakat.  

PGRI telah merumuskan poin-poin kode etik guru Indonesia, adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila 

2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional 

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentamg peserta didik sebagai bahan 

melakukan bimbingan dan pembinaan. 

                                                           
30

 Soejipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.30 

31
Soejipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, h.29-30 
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4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang 

keberhasilan proses belajar-mengajar 

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap pendidikan. 

6) Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu 

dan martabat profesinya 

7) Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan 

kesetiakawanan sosial 

8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi 

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 

9) Guru melakanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan 

Penerapan kode etik guru di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala 

baik internal maupun eksternal.   

Guru belum berada dalam posisi secara proporsional dalam keseluruhan 

proses sistem pendidikan nasional Indonesia.  Sementara itu, sebagai suatu profesi 

yang masih berkembang, rentangan keragaman para petugas masih cukup luas, di 

samping belum memasyarakatnya kode etik di kalangan para guru itu sendiri. 

Keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan 

sumber daya manusia, belum teraktualisasikan secara nyata dalam keseluruhan 

kemauan dan tindakan politik. Belum terdapat satu kebijakan pemerintah untuk 

menempatkan guru pada posisi dan proporsi yang mendukung perwujudan profesi 

keguran secara efektif. Sementara itu masyarakat luas masih belum memiliki 

pemahaman yang jelas terhadap profesi keguruan, dan kalaupun ada masih dalam 
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pandangan sempit dan subjektif. perlu diakui pula bahwa unjuk kerja para guru 

dewasa ini dalam berbagai tatanan masih belum dapat terwujud secara konseptual dan 

profesional. Masyarakat pengguna jasa layanan keguruan belum memberikan respons 

yang proporsional dalam berbagai tatanan. Sanksi terhadap berbagai kasus 

pelanggaran etika keguruan belum dapat diterapkan secara proporsional karena belum 

tersedia perangkat ketentuan hukum yang baku. Hal ini pula yang mungkin 

merupakan salah satu sebab belum adanya pengakuan yang objektif dari masyarakat 

dan pemerintah.
32

 

 Guru sebagai pembaharu, guru memiliki tugas memberikan informasi dan 

membantu peserta didik untuk menerima pengetahuan dengan bahasa yang mudah 

dimengerti. Guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada peserta 

didik. Guru sebagai sumber belajar bagi peserta didik. 

B. Proses Pembelajaran membaca al-Qur’an 

1. Pengertian Pembelajaran membaca al-Qur‟an  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembelajaran berarti 

proses, cara, pembuatan menjadi makhluk hidup belajar. Pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi dan metakognisi yang berpengaruh 

terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi ketika seseorang dalam belajar, kondisi 

inijuga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses 

alamiah setiap orang.
5
 

Pembelajaran al-Qur‟an adalah proses perubahan pesertadidik melalui proses 

belajar, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca al-Qur‟an  

                                                           
32

Ali Mudlofir, Pendidik Profesional (Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Pengangkatan 

Mutu Pendidikan di Indonesia) (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), h.208-209. 
5
KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonsia) 
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dengan fasih dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid agar peserta didik terbiasa belajar 

membaca al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari.  

Pengertian pembelajaran (instruction) menurut Diaz Carlos 

merupakanakumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar 

(learning).Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada 

penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan perempuan. Konsep tersebut sebagai 

suatu sistem, sehingga dalam sistem pembelajaran ini terdapat komponen-komponen 

yang meliputi; siswa, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur, 

serta alat atau media  yang harus dipersiapkan. Dengan kata lain, pembelajaran 

sebagai suatu sistem yang bertujuan, perlu direncanakan oleh guru berdasarkan 

kurikulum yang berlaku.
6
 

Secara tradisional, pembelajaran itu meliputi pengajar, peserta didik dan buku 

teks. Isi yang harus dipelajari sudah termuat didalam buku teks. Dan menjadi 

tanggung jawab pengajar untuk "memasukkan" isi buku teks tersebut kepada 

pebelajar. Mengajar di tafsirkan sebagai memasukkan isi atau bahan-bahan dari buku 

itu ke kepala siswa sedemikian rupa sehingga mereka pada saatnya akan 

mengeluarkan kembali segala informasi yang diterima dalam buku teks. Dengan 

model ini, cara memperbaiki pembelajaran ialah dengan jalan memperbaiki gurunya, 

yaitu meminta guru belajar lebih banyak pengetahuan dan belajar lebih banyak 

metode untuk menyampaikan kepada peserta didik. 

  Proses pembelajaran yang lebih baru ialah suatu proses pembelajaran yang 

sistematis untuk menyediakan sumber belajar agar terjadi proses belajar pada 
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pebelajar. Terminologi pembelajaran berasal dari kata belajar. Pembelajaran adalah 

suatu disiplin yang menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan dan 

memperbaiki proses belajar. Sasaran utamanya adalah menpreskripsikan strategi yang 

optimal untuk mendorong prakarsa dan memudahkan belajar. Pembelajaran adalah 

upaya menata lingkungan eksternal atau memfasilitasi agar terjadinya belajar pada 

pebelajar (learner). Upaya menata lingkungan dilakukan melalui penyediaan sumber-

sumber belajar.
7
 

Kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 

meningkatkan pengetahuan dosen/pengajar sebagai orang yang membelajarkan dalam 

menggunakan metode yang paling tepat untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan 

dengan mempertimbangkan karakteristik pebelajar. 

 Oleh karena itu ada enam faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan metode pembelajaran, yaitu: pebelajar (siapa pembelajarnya), isi (isi 

yang diajarkan: fakta, konsep, prinsip dsb), tujuan (pengetahuan, sikap, perilaku), 

linkungan belajar (di kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan), dosen (siapa 

dosennya) sumber belajar ( buku, video, komputer, teman sebaya).8 

2. Pengertian Proses Pembelajaran membaca al-Qur‟an 

Proses pembelajaran terjadi ketika adanya interaksi antara guru dengan 

peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik dalam suatu kegiatan tertentu 

yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan tertentu. Interaksi belajar 

mengajar yang dilakukan oleh siswa sebagai pelajar dengan guru sebagai pembelajar 

                                                           
7
Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 10. 

8
Wasis D Dwiyogo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning(Depok: Raja Grafindo 
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dapat menimbulkan masalah-masalah belajar. Dari sisi guru, yang memusatkan 

perhatian pada pelajaran yang belajar maka akan muncul faktor-faktor eksternal yang 

memungkinkan terjadinya belajar.
9
 

Proses pembelajaran membaca al-Qur‟an adalah proses belajar melafalkan 

huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari huruf ālif- yā, proses belajar mengeja dari huruf 

ālif- yā, melafalkan kata, kalimat dan ayat-ayat al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Adapun cara mengajarkan membaca al-Qur‟an yang dimulaidari dasar dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a.   Mendengar (Unsur Baru) 

Pada satuan pelajaran pertama ini, bā, sīn, mīm, kasrah dan sukūn, semuanya 

tentulah unsur baru. Disana diberikan transliterasi dari huruf-huruf dan tanda-tanda 

itu. Maksudnya adalah untuk memudahkan santri untuk mencernanya. 

Mula-mula guru tentulah perlu menulis ketiga huruf itu di papan tulis. Santri-

santri sama sekali belum boleh membuka buku, bila ada. Guru lafalkan huruf bā  

terlebih dahulu, bukan namanya itu tetapi bunyinya, yaitu bā, waktu melafalkan itu 

guru ingat makhraj-nya, yaitu perut, bibir, yang berarti kedua bibir guru tidak terlalu 

menekan seperti saat membaca mīm. Harus diingat pula sifat-sifatnya, yaitu jahar, 

tidak bernafas waktu membacanya, syiddah, suara tertahan, istifal, tidak mengangkat 

pangkal lidah itu sehingga bunyi hurufnya tidak berat, izlaq membunyikan huruf itu 

dengan ringan, dan qalqalah, melebihkan bunyi huruf itu dari makhraj-nya waktu 

mati. Setelah ingat semua itu, barulah guru mengucapkan b. 

b. Membaca 

                                                           
9
 Dimyati, Mudjiono,  Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta  2013) h. 259. 
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Setelah santri bisa melafalkan ketiga huruf itu dengan baik, barulah guru 

tuliskan pelajaran itu di papan tulis. Tetapi sebenarnya sangat baik bila guru 

mempersiapkannya di rumah, artinya guru mempunyai alat peraga. Hal itu supaya 

lebih menarik, santri tidak mempunyai kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya 

kepada orang lain sehingga berisik, dan supaya waktu guru lebih efisien 

pemakaiannya. 

Setelah guru selesai melatihkan pelajaran itu, guru meminta beberapa orang 

santri membaca pelajaran itu seorang demi seorang, sambil memperbaiki kesalahan-

kesalahan ucapan mereka. Yaitu baris pertama dibaca biasa, baris kedua secara pelan-

pelan, baris ketiga secara mengeja: bi s, mi, baris keempat seperti baris kedu, dan 

baris pertama.  

c. Menulis  

Pelajaran menulis sekurang-kurangnya mempunyai tujuan: memantapkan 

pelajaran membaca yang lalu dan tujuan utamanya yaitu memberikan pengetahuan 

dan keterampilan menulis huruf-huruf dengan benar. 

Guru dipersilahkan menulis kembali bahan-bahan pelajaran pertama yang 

lalu. Di sana guru lihat bahwa dalam menulis huruf dilakukan beberapa langkah. 

Yang dimaksud dengan langkah adalah gerak tangan. Satu kali gerak tangan adalah 

satu langkah. 

Dalam menulis bā, diperlukan tiga langkah. Langkah pertama adalah 

membuat kepala huruf bā itu.mulai dari atas, makin kebawa tulisannya makin kecil. 

Tinggi kepala huruf itu kira-kira dua kali lebar kalam yang guru pakai, atau lima titik. 
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Langkah kedua membuat badan huruf itu. dimulai kanan, ujung yang mencuat 

ke atas mulai dari bawah dari tipis, yang berakhir dengan tipis sisi kalam yang 

dipakai panjang lima titik. 

Langkah ketiga adalah memberi huruf itu bertitik. Besar titik sebesar lebar 

kalam. Letaknya agak ke kanan. Jadi bukan tepat di tengah huruf. 

d. Evaluasi  

Pelajaran membaca dan menulis al-Qur‟an tidak boleh lepas dari proses 

evaluasi karena sangat penting untuk pelajaran baru. Adapun evaluasi yang dilakukan 

selain pree tes digunakan untuk merestropeksi diri guru sendiri. Sedangkan evaluasi 

yang diadakan untuk menulai siswa adalah untuk dasar melangkah ke tingkat 

selanjutnya.
10

 

3. Jenis kegiatan pembelajaran 

Secara umum ada tiga tahapan pokok dalam pembelajaran, yakni tahap 

permulaan (pra instruksional), tahap pembelajaran, (instruksional),dan tahap 

penilaian serta tindak lanjut. Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada saat 

melaksanakan pembelajaran. 

a) Tahap permulaan 

Tahap permulaan dalam proses pembelajaran adalah tahapan yang ditempuh 

oleh seorang guru saat ia memulai proses pembelajaran. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru adalah: 
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(1) Guru menanyakan kehadiran siswa, dan mencatat siapa yang tidak hadir. 

Kiranya tidak perlu dicek kehadirannya satu persatu, cukup ditanya yang tidak 

hadir saja, dengan alasannya. 

(2) Bertanya kepada siswa, sampai di mana pembehasan pelajaran sebelumnya. 

Hal ini bukan soal guru sudah lupa, akan tetapi menguji dan mengecek 

kembali ingatan mereka terhadap bahan yang telah dipelajarinya. Dengan 

demikian, guru mengetahui kebiasaan belajar mereka dirumah, kesiapan 

mereka menghadapi pelajaran hari itu. 

(3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa dikelas atau siswa tertentu tentang 

bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sampai sejauh manapemahaman materi yang telah diberikan. 

Apakah tahan lama diingat atau tidak. Data dan informasi ini bukan hanya 

berguna bagi siswa, tetapi juga bagi guru jika ternyata mereka dapat 

menjawabnya, sangat bijaksana bila guru memberi pujian dan penghargaan.11 

b) Tahap pembelajaran  

Tahap kedua adalah tahap pembelajaran atau tahap inti.Yakni tahapan 

memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. 

 Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut. 

(1) Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai mereka. 

Informasi tujuan penting diberikan kepada siswa, sebab tujuan tersebut harus 

dicapai setelah pemebalajaran selesai. Berdasarkan pengamatan, masih 

banyak guru yang tidak melaksanakan ini, sebaiknya tujuan tersebut ditulis 
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Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar)(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.3-4. 
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secara ringka di depan papan tulis sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh 

semua siswa. 

(2) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku 

sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Sudah barang tentu materi tersebut 

sesuai silabus dan tujuan pembelajaran. sebab materi bersumber dari tujuan. 

(3) Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam pembahasan materi 

ini dapat ditempuh dua cara. Pertama, pembahasan dimulai dari gambaran 

umum materi pelajaran menuju kepada topik yang lebih khusus. Kedua, 

dimulai dari topik khusus menuju topik umum. Cara mana yang paling baik 

untuk dilakukan tergantung pada guru masing-masing. Namun demikian, cara 

pertama diduga akan lebih efektif sebab siswa diberikan gambaran 

keseluruhan materi, sehingga siswa tahu arah bahan pembelajaran yang akan 

dibahas selanjutnya. 

(4) Pada setiap kelompok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh 

konkret. Demikian pula siswa harus diberikan pertanyaan atau tugas, 

pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok materi 

yang telah dibahas. Dengan demikian, nilai pembelajaran tidak hanya pada 

akhir pembelajaran tetapi juga pada saat pembelajaran berlangsung.12 

(5) Penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas pembahasan setiap 

pokok materi sangat diperlukan. Alat bantu seperti alat peraga grafis, 

modelatau alat peraga yang diproyeksikan (kalau ada) sudah barang tentu 

harus sudah disiapkan sebelumnya. Alat ini digunakan dalam empat fase 
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Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan 

Dasar) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),h.56. 
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kegiatan yakni; fase pertama ketika guru  menjelaskan kepada siswa, fase 

kedua ketika guru menjawab pertanyaan kepada siswa atau pada waktu 

memberi tugas kepada mereka, dan fase keempat ketika siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dan melakukan kegiatan belajar. 

 

c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut 

Tahapan ketiga atau yang terakhir menurut Syaiful Sagaladari strategi hingga 

menggunakan model pembelajaran adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak 

lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini, ialah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan tingkat kedua (intruksional), kegiatan yang dilakukan pada 

tahapan ini antara lain sebagai berikut:
13

 

(1) Mengajukan pertanyaan kepada kelas, atau kepada beberapa siswa, mengenai 

semua pokok materi yang telah dibahas pada tahapan kedua. Pertanyaan yang 

diajukan bersumber dari bahan pembelajaran. Pertanyaan dapat diajukan 

kepada siswa secara lisan maupun secara tertulis. Pertanyaan ini disebut post 

tes. 

(2) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa atau yang 

menjawab kurang dari 70%, guru harus mengulang kembali materi yang 

belum dikuasai siswa 

(3) Untuk memperkaya pengetahuan siswa terhadap kompetensi yang dibahas, 

guru dapat memberi tugas/pekerjaan rumah yang ada hubungannya denga 

topik atau pokok materi yang telah dibahas. 
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Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan 

Dasar) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),h. 57. 
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(4) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberi tahu pokok materi yang 

akan dibahas pada pelajaran berikutnya. Informasi ini perlu agar siswa dapat 

mempelajari bahan tersebut dari sumber-sumber yang dimilikinya.14 

Dengan melihat apa yang dikemukakan oleh sugiyar dkk bahwa dalam proses 

pembelajaran (intruksional) perlu diperhatikan tiga tahapan dalam pembelajaran 

sehingga mudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tiga tahapan pokok strategi 

pembelajaran tersebut dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran dalam implementasinya memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. 

Secara garis besar dalam satu proses interaki belajar, metode pembelajaran 

dikelompokkan menjadi empat fase utama, yaitu fase pendahuluan, fase pembahasan, 

fase menghasilkan dan fase penurunan. 

Fase pendahuluan dimaksudkan untuk menyusun mempersiapkan mental set 

yang menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pembelajaran. Dalam 

fase ini fasilitator dapat melakukan kaji ulang (review) terhadap pembahasan 

sebelumnya dan mengkubungkan dengan pembahasan berikutnya. 

Fase pembahasan dimaksudkan untuk melakukan kajian, pembahasan dan 

penelahan terhadap materi pembelajaran. Dalam fase ini, peserta didik mulai 

dikonsentrasikan perhatianny kepada pokok materi pembahasan. Dalam fase ini perlu 

dicari metode yang cocok dengan tujuan, sifat materi, latar belakang siswa dan guru. 

Fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan daribseluruh 

hasil pembahasan yang berdasarkan pengalaman dan teori yang mendukungnya. Fase 

penurunan dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi siswa secara berangsur-
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Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan 

Dasar),h. 58. 
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angsur. Ketegangan siswa-siswi terhadap materi pembelajaran perlu secara bertahap 

diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran akan berakhir.  

Secara implementatif metode pembelajaran dilaksanakan sebagai teknik 

pembelajaran. Metode adalah alat untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural 

(fase pendahuluan, fase pembehasan, fase menghasilkan, dan fase penurunan), 

sedangkan teknik merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan 

guru) untuk mencapai tujuan yang bersifat implementatif. Rangkaian dari banyak 

metode yang digunakan dalam suatu kegiatan pembelajaran dinamakan strategi 

pembelajaran. 

Fase-fase pembelajaran diatas merupakan pengelolaan pembelajaran diatur 

dalam permendiknas No. 41 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa standar 

proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran, 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran.15 

4. Tujuan Pembelajaran al-Qur‟an 

Tujuan pembelajaran Al-Qur‟an adalah untuk meningkatkan dan 

mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini mulai kecakapan dalam membaca, 

menulis, meghafal, dan memahami al-Qur‟an yang nantinya diharapkan nilai-nilai al-

Qur‟an akan menjadi landasan moral, etika dan spritual yang kokoh bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya mengacu pada hasil pembelajaran yang 

diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, berarti tujuan pembelajaran 
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Mohammad Syarif Somantri, Strategi Pembelajaran (Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.8. 
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ditetapkan terlebih dahulu, dan berikutnya semua upaya pembelajaran diarahkan 

untuk mencapai tujuan ini. Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikanmenjadi 2 

jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum: peryataan umum tentang 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Tujuan ini diacukan kepada keseluruhan isi 

bidang studi. Tujuan umum akan banyak memengaruhi strategi pengorganisasian 

makro. Tujuan khusus: pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran yag diinginkan. 

Tujuan ini diacukan pada konstruk tertentu (apakah fakta,konsep, prosedur, atau 

prinsip) dari bidang studi. Oleh karena itu, tujuan khusus akan bayak memengaruhi 

strategi pengorganisasian mikro. 

Pembelajaran al-Qur‟an sebagai suatu kegiatan interaksi belajar mengajar 

yang mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan keterampilan kepada pembelajar membaca al-Qur‟an dalam 

membaguskan pelafalan al-Qur‟an, baik itu kalimat dan juga ayatnya. 

b. Memberikan kemampuan kepada seseorang (pebelajar membaca al-Qur‟an) dalam 

melafalkan ayat-ayat suci al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

c. Agar pembelajar dapat membiasakan al-Qur‟an dalam kehidupannya. 

5. Kondisi pembelajaran 

Kondisi pembelajaran didefenisikan sebagai faktor-faktor yang 

memengaruhipenggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil belajar. Yang 

dimasukkan dalam klasifikasi variabelini adalahkarakteristik bidang studi, kendala 

dan karakteristik bidang studi, kendala, dan karakteristik pebelajar. 

Karakteristik bidang studi pada hakikatnya mengacu pada struktur bidang 

studi dan tipe isi. Struktur bidang studi diperlukan untuk kepentingan pengembangan 

strategi pengorganisasian pembelajaran yang optimal, yaitu yang berkaitan dengan 
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pemilihan, penataan urutan, pembuatan rangkuman, dan sintesis bagian-bagian 

bidang studi terkait. Tipe isi berkaitan dengan jenis isi yang meliputi: fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur. 

Kendala didefenisikan sebagai keterbatasan sumber-sumber belajar seperti 

waktu, media, personalia, dan uang. 

Karakteristik peserta didik didefenisikan sebagai aspek-aspek atau 

kualitasperseorang yang sedang belajar (peserta didik). Aspek-aspek ini bisa berupa 

bakat, motivasi, perilaku, kebiasaan, kemampuan awal, status sosial ekonomi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu kualitas seorang pebelajar sangat ditentukan oleh guru, 

karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta 

didik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field recearch) yang bersifat 

deskriptif karena mendeskripsikan peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran 

al-Qur‟an di TPA. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena yang ditemukan dilokasi penelitian dengan cara 

melakukan observasi langsung dilapangan  

b. Lokasi Penelitian 

Lokasipenelitian adalahdi TPA Nurul Qalbi Tanetea yang terletak di Desa 

Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi yang betujuan 

untuk menggambarkan peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an 

di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab.Gowa. 

C. Sumber Data 

  Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam hal ini yang akan 

menjadi sumber data primer adalah yang diperoleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan yaitu guru mengaji, santri dan orang tua santri terkait dengan masalah 
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yang diteliti yaitu Peranan Guru mengaji dalam Proses Pembelajaran al-Qur‟an di 

TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. Dan adapun informan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu guru mengaji yang mengajar, santri dan orang tua santri 

TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari 

informan tetapi melalui penelusuran berupa data dokumen, profil TPA, dan unsur 

penunjang lainnya untuk melengkapi data primer tersebut. 

D. Metode Pengumpulan data 

a. Observasi 

  Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode 

penelitian kualitatif, observasi merupakan suatu kegiatan dengan menggunakan panca 

indera,penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi 

seseorang.
1
 

  Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah situasi TPA, letak 

geografis, sarana dan prasarana sekolah proses pembelajaran di TPA. Kedudukan 

peneliti disini sebagai non-participant observer, yaitu peneliti tidak turun aktif setiap 

harinya berada di TPA, melainkan hanya pada waktu penelitian saja. 

b. Wawancara  

                                                           
1
Sulaiman Saat, Sitti Mania, Metodologi Penelitian dan Sosial (Makassar Alauddin 

University Press, 2012), h 187-188. 
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 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk pengajuan 

pertanyaan secara lisan dan pengajuan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 

itu telah disiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya.
2
 Metode ini 

digunakan untuk melakukan wawancara kepada guru/ustadza, santri TPA Nurul Qalbi 

Tanetea Kabupaten Gowa serta orang tua. Metode wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan, Peranan guru mengaji dalam proses 

pembelajaran al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau berupa catatan, buku absensi santri, data guru, jumlah sarana 

dan prasaran. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang dapat 

mendukung atau sebagai bukti yang akurat dari informasi yang diperoleh.  

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun social yang diamati.
3
 Instrumen penelitian ini salah satu 

unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat pengumpulan data dengan. 

Dengan demikian instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti, agar 

memperoleh data yang lebih akurat. 

 Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

 

 

 

                                                           
2
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29. 

3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabetta, 2008), h.320. 
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a. Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah 

manusia yaitu, peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang 

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. 

b. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah alat yang dibuat sebagai 

panduan untuk mengamati suatu objek penelitian, yaitu untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an di TPA 

Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. Pedoman observasi yang digunakan adalah 

lembar observasi yang berisi indikator-indikator dan aspek penilaian terhadap guru 

mengaji dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang akan diteliti 

kemudian mencatat hasilnya secara sistematis. 

c. Pedoman wawancara 

 Pedoman wawancara yaitu alat yang dibuat dalam mengumpulkan data 

dengan melakukan wawancara kepada responden. Peneliti menyiapkan sejumlah 

pertanyaan dalam kertas untuk memudahkan berdialog dan meminta pendapat dari 

informan atau guru mengaji, santri dan orang tua santri TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Kabupaten gowa. 

1. Teknik Analisis Data 

 Setelah melalui beberapa tahap dalam metode penelitian, maksa sebagai 

langkah akhir yaitu untuk menyimpulkan data dari hasil penelitian dengan 

menganalisa seluruh data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Jadi untuk melaksanakan analisis data dalam penelitian ini maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai beriku: 
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a. Reduksi data 

 Tahapan reduksi data ini adalah untuk merangkum atau menelaah hal-hal 

pokok atau hal-hal penting mengenai peranan guru dalam membantu proses 

pembelajaran di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa. sehingga dapat 

ditemukan hal-hal penting yang telah diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan 

dalam reduksi data ini adalah mengidentifikasi data dan informasi dari catatan hasil 

observasi dan wawancara, serta mencari ha-hal yang dianggap penting dan 

membuang hal-hal yang dianggap kurang penting. 

b. Penyajian Data 

 Yaitu data yang sudah direduksi disusun secara baik dan diuraikan secara 

singkat sehingga mudah diingat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian yang 

terkait dengan peranan guru dalam membantu proses pembelajaran di TPA Nurul 

Qalbi Tanetea, Kabupaten Gowa 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

  Pada tahap ini penarikan kesimpulan disajikan setelah dianalisis secara kritis 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari 

proses observasi dan, wawancara dan dokumentasi. 

2. Pengujian keabsahan data 

 Dalam penelitian, setiap temuan harus diuji keabsahannya agar hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya, 

maka peneliti menggunakan tehnik triangulasi. 
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 Triangulasi merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interprestasi data yang lebih akurat dan kredibel.
4
Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi waktu. 

a. Sumber  

 Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan 

mencari (informan) yang lebih banyak dan berbeda dalam informan yang sama. 

b. Tehnik  

 Penggunaan tehnik pengumpulan data yang berbeda dapat diartikan bahwa 

kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang sesuatu 

objek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara dan 

dokumentasi. Jika dengan tehnik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

c. Waktu  

 Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara di sore hari. Selanjutnya 

dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data-data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya.
5
 

 Pengujian keabsahan data ini diharapkan mampu memberikan penguatan 

secara optimal pengumpulan data penelitian yang berkenaan dengan peranan guru. 

                                                           
4
 Muh Yusuf, Metode Penelitian: Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 

2017), h.395. 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 274. 
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BAB IV 

MENDESKRIPSIKAN PERANAN GURU MENGAJI DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN, BAGAIMANA KEMAPUAN SANTRI DA 

UPAYAGURU MENGAJI DALAM MENINGATKAN KEMAPUAN 

MEMBACA A-QUR’AN DI TPA NURUL QALBI TANETEA KABUPATEN 

GOWA 

A. Gambaran Umum TPA Nurul Qalbi Tanetea 

1. Letak Geografis 

TPA Nurul Qalbi Tanetea merupakan salah satu lembaga pendidikan non 

formal yang di bawah binaan LPPTKA-BKPRMI Kab.Gowa yang membina baca 

tulis Qur‟an.TPA Nurul Qalbi Tanetea yang berlokas di Jl. Poros Limbung Tanetea 

Desa bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa, dan berada di rumah salah satu guru 

mengaji dan merupakan kepala unit TPA tersebut.
1
 

2. Sejarah Didirikannya TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Sejarah berdirinya TPA Nurul Qalbi Tanetea bermula dari kesadaran 

masyarakat dan pemerintah setempat bahwa pentingnya pembinaan baca tulis Qur‟an 

bagi generasi penerus bangsa khususnya para santri, sehingga TPA Nurul Qalbi 

Tanetea berdiri atas inisiatif para toko masyarakat dan toko agama di daerah tersebut. 

TPA ini merupakan binaan LPPTKA-BKPRMI dalam rangka pemberantasan buta 

aksara al-Qur‟an.TPA ini dirintis oleh Ibu Wahidah, S.Pd.I.dan telah mendapatkan 

nomor binaan unit 201/004-03-LPPTKA.
2
 

                                                           
1
Hasil Wawancara dan Dokumen Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa. 

2
Hasil Wawancara dan Dokumen Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa. 
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Sejak saat berdirinya TPA Nurul Qalbi Tanetea para orang tua atau tokoh 

masyarakat disekitarnya mulai berbondong-bondong menitipkan anaknya untuk 

menuntut ilmu baca tulis Qur‟an.Untuk itu kepala unit TPA tersebut bekerja keras 

untuk mencerdaskan para santri khususnya dalam membaca al-Qur‟an.
3
 

3.  Visi dan Misi 

TPA Nurul Qalbi Tanetea merupakan tempat dilangsungkannya proses belajar 

mengajar dan aktif dilakukan 6 kali pertemuan dalam seminggu, di dalamnya terdapat 

visi dan misi yang merupakan ciri khas TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa yang 

harus di capai dalam mengajarakan al-Qur‟an. 

Adapun visi dan misi TPA Nurul Qalbi Tanetea yaitu: 

a. Visi : 

Membentuk generasi muslim yang fasih dalam membaca al-Qur‟an serta 

berakhlak mulia. 

b. Misi : 

1. Menjadikan santri fasih dalam membaca al-Qur‟an 

2. Menanamkan kepada santri dasar-dasar aqidah  

3. Menanamkan dasar-dasar ibadah kepada santri baik itu teori pengetahuan 

praktek yang benar tentang cara-cara beribadah kepada Allah SWT sesuai 

tuntutan nabi. 

4. Menjadikan santri bisa menghafal Jus Amma, doa sehari-hari dan ayat-ayat 

pilihan 

                                                           
3
Hasil  Wawancara dengan Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten Gowa.  
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4. Sarana dan Prasarana 

Pengambilan data dilaksanakan penulis dengan melihat jumlah sarana dan 

prasarana, serta daftar nama guru dan jumlah santri TPA Nurul Qalbi Tanetea. Dari 

hasil observasi diperoleh keterangan bahwa sarana dan prasarana yang ada di TPA 

Nurul Qalbi Tanetea 12 macam dan dalam keadaan baik dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

SARANA DAN PRASARANA 

TPA NURUL QALBI TANETEA 

  No.           Nama barang     Jumlah Kondisi 

   1 Ruang Kelas 2 Sekat Baik  

   2 Meja   10 Buah Baik  

   3 Papan nama unit 1 Buah Baik  

   4 Lemari  1 Buah Baik  

   5 Papan tulis 1 Buah Baik  

   6 Spidol  2 Buah Baik  

  7 Buku absen guru 1 Buah Baik  

   8 Buku tamu 1 Buah Baik  

   9 Al- Qur‟an 5 Buah Baik  

  10 Iqra  50 Buah Baik 

  11 Buku hafalan 50 Buah Baik 
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  12 Absen santri 1 Buah Baik  

 

5. Keadaan Guru Mengaji dan Santri 

a. Keadaan Guru Mengaji 

Bangsa yang maju dan berkembang adalah bangsa yang mempunyai peradaban 

yang tinggi.Peradaban dapat diciptakan melalui pendidikan.Pendidikan merupakan 

salah satu faktor pendukung paling penting dalam kemajuan bangsa.Sala satu kunci 

terciptanya bangsa yang maju adalah dengan menghasilkan anak-anak yang cerdas, 

Untuk mencapai tujuan itu tentunya harus memiliki tenaga pengajar yang berkuitas 

dan kepala unit yang profesional. 

 Pada umumnya sosok yang berperan penting, atau bahkan terpenting dalam 

lembaga pendidkan non formal seperti TPA adalah guru mengaji. Oleh karena itu, 

guru mengaji harus betul-betul profesional. Jika kualitas pendidikan kita ingin maju 

dan berkembang tentunya diperlukan tenaga pendidik yang handal dan berdedikasi 

tinggi.  

 Islam sangat menghargai orang yang mengajarkan al-Qur‟an, itu sebabnya 

sehingga islam menempatkan orang yang mengajarkan al-Qur‟an setingkat dibawah 

kedudukan nabi dan rasul. Guru mengaji sebagai pendidik ataupun pengajar 

merupakan faktor penentu kesuksesan santri, oleh karena itu sikap dan tindakan guru 

harus jadi contoh baik buat para santri.. 
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Mengenai keadaan guru mengaji di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

DAFTAR NAMA GURU MENGAJI 

TPA NURUL QALBI TANETEA 

NO                  Nama/  

   Tempat, Tanggal, 

Lahir 

 

   Jabatan 

 

  Tahun 

Mengabdi 

 

Bidang pengajaran 

1 Wahidah, S.Pd.I. 

Tanetea, 16 Agustus 

1970 

Kepala Unit 1993 Bacaan Juz 

2 Nasrah, S.Pd.I. 

Sugguminasa, 15 

Agustus 1991 

Sekretaris 1993 Bacaan Juz 

3 Hamidah Dg Kanang 

Pandanga, 31 Desember 

1957 

Bendahara 2003 Bacaan Juz 

4 Ahmad Zakaria As 

Moncobalang, 18 maret 

1974 

Pengajar 2010 Bacaan Juz 

5 Syamsinar, S 

Limbung, 16 Juli 1999 

Pengajar 2017 Bacaan Iqro‟ 

6 Sulfaidah 

Tanetea, 4 Mei 1995 

Pengajar 2018 Bacaan Iqro‟ 

7 Nurjannah, S.Pd. 

Sungguminasa, 30 Juli 

1992 

Pengajar 2019 Bacaan Iqro‟ 
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Tabel 02. Sumber: Dokumen Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa.
4
 

b. Keadaan Santri 

Santri merupakan subjek dan juga objek dalam pendidikan non formal. Tidak 

akan berjalan dengan baik suatu lembaga pendidikan non formal yang bernama TPA 

jika tidak ada santri di dalamnya. Oleh karena itu, santri merupakan subjek yang turut 

menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Santri merupakan tolok ukur 

keberhasilan lembaga pendidikan non formal, semakin ia mampu menunjukkan  sikap 

dan pola fikir kesantriannya, selama itu pula proses pendidikan pada TPA dianggap 

sudah mencapai tingkat keberhasilannya, begitu pula sebaliknya. Karena sejatinya 

santri merupakan salah satu produk dari hasil proses pendidikan pada TPA. 

Untuk itu, diusahakan santri harus baik kondisi fisik dan mentalnya, sehat 

jasmani dan rohani agar saat sedang berlangsung proses belajar mengajar santri bisa 

menerima pelajaran dengan baik yang diberikan oleh gurunya di TPA. 

Data santri merupakan kebutuhan bagi lembaga pendidikan non formal yang 

bertujuan untuk mengontrol jumlah dan perkembangan tiap tahunnya. 

Adapun jumlah santri TPA Nurul Qalbi Tanetea Tahun Ajaran 2020 berjumlah 

50 orang yang terdiri atas, santri TKA dan TPA. Santri TKA berjumlah 18 orang dan 

santri TPA berjumlah 32 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 03 di bawah ini: 

 

 

                                                           
4
Hasil Observasi di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa. 
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SANTRI TPA NURUL QALBI TANETEA TAHUN AJARAN 2020 

 

No 

 

 

         Jenjang Pendidikan  

 

Santri 

Laki-Laki Perempuan 

1 TKA           8               10 

2 TPA          20               12 

Jumlah          28               22 

Total Santri                            50 

Tabel 03. Sumber: Dokumen Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa.
5
 

B. Deskripsi Peranan Guru Mengaji dalam Proses Pembelajaran membaca al-

Qur’an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa 

Setiap profesi pasti ada peranannya masing-masing khususnya guru mengaji, 

guru mengaji dituntut untuk bisa mengajarkan santri membaca al-Qur‟an. 

Peranan itu berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh guru 

mengaji untuk melaksanakan kewajibannya kepada santri. kewajiban guru mengaji 

itu sendiri adalah mengajar santri membaca al-Qur‟an selain belajar membaca al-

Qur‟an guru mengaji juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan santri untuk 

selalu menanamkan nilai-nilai akidah, mengajarkan tata cara sholat dan bacaanya 

serta mengajarkan santri akhlak al-kharimah. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, peranan guru mengaji 

tidaklah mudah karena, guru mengaji membimbing, mengarahkan santri ke arah yang 

                                                           
5
Hasil Observasi di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa. 
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benar, untuk berakidah yang baik, mengajarkan sholat baik bacaanya maupun tata 

caranya, dan tidak kalah penting guru mengaji mengajarkan akhlak al-kharimah 

 Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara terhadap ibu Nurwahidah, S.Pd., yang 

mengatakan bahwa 

selain mengajar membaca al-Qur‟an kepada para santri, mereka juga 
mengajarkan nilai-nilai akidah, tata cara sholat, baik bacaanya maupun tata 
caranya. Selain itu mereka juga mengajarkan kepada santri tentang akhlak al-
kharimah, dasar- dasar bahasa arab, dan materi tentang ilmu tajwid.

6
 

 Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh ibu sulfaidah dan ibu nasrah yang 

mengatakan bahwa: 

 bukan hanya belajar membaca al-Qur‟an yang mereka ajarkan akan tetapi 
pelajaran-pelajaran dasar lainnya seperti, dasar-dasar bahasa arab, materi 
tentang ilmu tajwid, tata cara sholat dan bacaannya, nilai-nilai akidah dan juga 
akhlak al-kharimah.

7
 

 Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa selain belajar 

membaca al-Qur‟an, TPA Nurul Qalbi Tanetea juga banyak mengajarkan santri 

pelajaran lainya seperti, sholat, dasar-dasar bahasa arab, akidah dan akhlak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Wahidah, S.Pd.I sebagai 

kepala unit di TPA Nurul Qalbi Tanetea tentang seberapa pentingkah peranan guru 

mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an, beliau menjawab: 

sangat penting sekali peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran al-
Qur‟an karena dengan adanya guru mengaji, maka pembelajaran al-Qur‟an 
Insyaa Allah dapat memudahkan anak-anak, itupun biasanya kita sebagai guru 
mengaji mengharapkan anak-anak seperti ini tapi kalau tidak ada pengulangan 
dan kerja sama orang tua di rumah otomatis tidaka akan berhasil. Jadi peranan 

                                                           
6
Wahidah S.Pd.I (50 tahun)Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa, Wawancara, 

Gowa 21 Oktober 2020 

7
Hasil Wawancara Terhadap Ibu Nasrah, S.P.d. dan Ibu Sulfaidah 
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guru mengaji di sini sangat penting sekali karena dengan adanya guru mengaji 
dapat membantu orang tua yang belum bisa membaca al-Quran.

8
 

 
berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Wahidah S.Pd.I tentang apa 

peranan guru mengaji dalam proses pembelajaran al-Qur‟an, beliau menjawab: 

  Berperan sebagai pendidik, pengajar dan pengayomi anak didik selain itu guru 
mengaji juga berperan sebagai pengganti orang tua dirumah, sama halnya di 
sekolah.

9
 

Kemudian peneliti memberi pertanyaan lanjutan kepada ibu Nurwahidah 

tentang metode apa yang digunakan dalam mengajarkan membaca al-Qur‟an, beliau 

menjawab: 

"Metode yang kami gunakan adalah metode iqro dengan cara mengajarkannya 
atau pengimplementasiannya menggunakan privat, saya memanggil santri satu 
persatu atau secara bergiliran untuk saya ajar membaca al-Qur‟an kemudian 
saya menyimak apa yang mereka baca, jika ada salah maka saya betulkan"10 

Kemudian peneliti kembali memberi pertanyan kepada ibu Nurwahidah, 

selain cara mengajar privat apakah ada cara mengajar lain yang ibu berikan, beliau 

menjawab: 

"kami mengajar dengan cara drill yaitu pengulangan saya suruh santri membaca 
bacaanya yang kemarin, kenapa demikian karena banyak sekali santri yang 
masih suka lupa akan huruf-huruf hijaiyah, jika saya menyuruh mengulangi 
bacaan kemudian santri tersebut sudah lancar, baru saya suruh pindah pada 
halaman berikutnya"

11
 

Kemudian peneliti memberi pertanyaan lanjutan tentang apakah ada kendala 

yang dihadapi guru ketika mengajar dengan metode tersebut, beliau menjawab: 

                                                           
8
Wahidah S.Pd.I (50 tahun)Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa, Wawancara, 

Gowa 21 Oktober 2020 
9
Wahidah S.Pd.I (50 tahun)Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa, Wawancara, 

Gowa 21 Oktober 2020 
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Wahidah S.Pd.I (50 Tahun) Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab.Gowa, Wawancara, 

Gowa  21 Oktober 2020 
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Wahidah S.Pd.I (50 Tahun) Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab.Gowa, 

Wawancara,Gowa  21 Oktober 2020 
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kalau soal kendala yang saya hadapi dalam mengajar alhamdulillah tidak ada, 
karena kami berikan metode tersebut sesuai dengan kemampuan para santri. 
Kendalanya Cuma ada pada santri yang tidak mau mendengar dan susah diatur 
kemudian belum mengaji tapi sudah jajan."

12
 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman santri peneliti melakukan tes terhadap 

salah satu santri yaitu dengan cara, peneliti tes bacaan iqro salah satu santri. Dari 

hasil tes peneliti masih menemukan santri yang belum bisa membedakan antara tsa, 

sa, sya. 

Dari hasil tes diatas dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti faktor yang mempengaruhi anak-anak kurang fasih dalam melafalkan huruf 

hijaiyyah di karenakan sebagian guru yang kurang fokus memperhatikan bacaan para 

santri, selain itu di tambah santri yang selalu bermain-main pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

Selain itu, dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa guru mengaji 

menggunakan satu metode yaitu metode iqro dengan gaya mengajar menggunakan 

privat dan drill. Kemudian kendala yang dihadapi guru ada pada santrinya, banyak 

santri yang tidak mau mendengar dan susah diatur saat pembelajaran sedang 

berlangsung. 

Selanjutnya peneliti kembali memberi pertanyaan kepada ibu Nurwahidah 

tentang bagaimana alur proses pembelajaran al-Qur‟an, beliau menjawab: 

" yang pertama pembukaan dengan salam dan do‟a, membaca ikrar santri, 
membaca secara bersama-sama iqrar santri, Membaca bacaan masing-masing 
pada guru mengaji dan guru mengaji menyimak apa yang dibaca santri sembari 
mebenarkan bacaan yang salah, kembali ketempat masing-masing kemudian 
membaca do‟a sehari-hari dan yang terakhir berdo‟a dan ditutup dengan salam.  
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Nasrah S.Pd.I (29 Tahun) Guru Mengaji TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab.Gowa, Wawancara, 

Gowa, 23 Oktober 2020. 
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Setiap santri yang akan pulang harus bersalaman dengan guru mengajinya atau 
pendidiknya.

13
 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, proses belajar mengajar di 

TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. Gowa dalam sehari terdapat satu setengah jam atau 

dua jam pelajaran. Satu jam pelajaran digunakan untuk belajar al-Qur‟an dan sisanya 

digunakan untuk menghafal dan mempelajari pelajaran tambahan misalkan: dasar-

dasar bahasa Arab, materi tentang hukum tajwid, akidah akhlak dan fiqh ibadah.
14

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 

beberapa guru mengaji di TPA Nurul Qalbi Tanetea,  Kab. Gowa. 

"kegiatan belajar mengajar enam kali pertemuan dalam sepekan yaitu, hari Senin 
sampai Sabtu dan hari Ahad libur. Dalam sehari terdapat satu setengah jam atau dua 
jam pelajaran, Setengah jam pelajaran digunakan santri untuk menghafal surat-surat 
pendek dengan dituntun oleh guru mengaji, satu jam pelajaran digunakan untuk 
belajar membaca al-Qur‟an dan dibimbing langsung oleh guru mengaji, sisanya 
digunakan untuk mempelajari pelajaran tambahan seperti: akidah akhlak dan fiqh 
ibadah."

15
 

 
 Dalam proses belajar mengajar, guru mengaji mempunyai tugas untuk 

memberi semangat dan membimbing serta memberi fasilitas belajar bagi santri untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Guru mengaji mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu perkembangan 

belajar santri. Guru Sebagai pembina, pembimbing dan pendorong harus selalu 

mengikuti perkembangan santri, selalu menekankan hal baik dan benar. Guru mengaji 
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Wahidah S.Pd.I (50 Tahun) Kepala Unit TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab.Gowa, Wawancara, 
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dan santri sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran di TPA, tidak dapat di 

pungkiri antara guru mengaji dan santri harus seimbang agar proses pembelajaran al-

Qur‟an di TPA tersebut berjalan dengan baik.Dari penjelasan di atas, dapat 

dipaparkan bahwa peran guru mengaji yang dilakukan dalam proses pembelajaran al-

Qur‟an pada TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa adalah: 

1. Berperan sebagai pendidik 

Seorang guru berperan sebagai pendidik , supaya peserta didik bisa 

merakhlak baik, baik itu moral maupun kepribadiannya. Seorang pendidik 

berperan membentuk manusia yang berakhlak mulia. mendidik dapat juga 

dikatakan usaha untuk mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan 

baik secara rohani maupun jasmani 

2. Guru sebagai pengajar 

Tugas utama bagi seorang guru adalah mengajar atau membuat orang lain 

memahami sesuatu yang belum diterapkan sebelumnya. Seperti, guru 

mengaji mengajar santri bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah mulai 

dari ālif-yā, mengeja huruf hijaiyah dan melafalkan kalimat dan ayat al-

Qur‟an dengan baik dan benar. 

3. Guru sebagai pengayom 

Seorang guru harus mampu mengayomi atau merangkul peserta didiknya. 

Seorang guru harus bersikap adil terhadap peserta didik, tidak ada 

perbedaan diantara mereka, tidak ada sekat yang membatasinya sehingga 
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sebagai pendidik akan selalu diingat atau bahkan menjadi figur atau 

panutan yang akan mereka tiru. 

C. Deskripsi Bagaimana Kemampuan Santri dalam Membaca al-Qur’an di TPA 

Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa. 

Kemampuan atau disebut ability adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu baik mental maupun fisik, baik sebelum maupun sesudah mendapat 

latihan. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis dengan 

melaksanaka atu dilihat. 

Kemampuan membaca al-Qur‟an yang dimaksud penulis adalah bagaimana 

pemahaman santri dalam melafalkan bacaan-bacaan berupa kalimat dalam al-Qur‟an 

yang sempurna dan mulia dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum 

tajwid. 

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis kemapuan membaca al-Qur‟an 

santri belum sepenuhnya baik penulis masih menemukan santri yang cara pelafalan 

al-Qur‟an nya belum pasih, masih ada beberapa santri yang belum bisa membedakan 

huruf hijaiyah hal ini dibenarkan oleh salah satu guru yang mengajar di TPA Nurul 

Qalbi Tanetea melalui hasil wawancara terhadap ibu Nurwahidah, S.Pd tentang 

bagaimana kemampuan membaca santri, beliau menjawab: 

"Kalau untuk kemampuan di sini masih ada beberapa santri yang pelafalan 
hurufnya belum pasih dalam artian masih ada santri yang saat membaca al-
Qur‟an belum sesuai dengan hukum tajwid tapi ada juga beberapa santri yang 
sudah paham cara membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar."

16
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Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lanjutan mengenai faktor apa yang 

mempengaruhi sehingga masih ada santri yang belum mampu membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar, beliau menjawab: 

"Santri yang tidak memperhatikan gurunya saat proses pembelajaran 
merupakan salah satu faktor yang menghambat sehingga masih ada santri yang 
belum mamp membaca al-Qur‟an kemudian kami sebagai guru mengaji sangat 
mengharapkan kerjasama dari orang tua, misalkan sepulang mengaji orang tua 
harus menyuruh anaknya untuk mengulang baacannya."

17
 

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an belum sepenuhnya dikatakan baik 

karena masih ada beberapa santri yang belum bisa membaca al-Qur‟an. Hal ini 

disebabkan oleh santri yang kebayakan bermain saat proses pembelajaran al-Qur‟an, 

selain itu guru yang kurang tegas saat mengajar. Peran orang tua dirumah sangat 

penting. Oleh karena itu peneliti meyimpulkan bahwa guru mengajibelum sepenuhya 

berhasil karena masih ada beberapa santrinya yang belum bisa membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar karena keberhasilan guru mengaji dapat dilihat dari kempuan 

membaca al-Qur‟an santrinya. 

D. Deskripsi Bagaiamana Upaya Guru Mengaji dalam Meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab. 

Gowa. 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru mengaji untuk bisa memberi 

rangsangan kepada murid. Apakah itu dengan pendekatan metode dan bisa juga 

dalam bentuk pendekatan pribadi sebagai daya rangsang murid. Semua ini sangat 

memiliki makna yang besar bagi upaya pembelajaran yang sedang dilakukan. Santri 
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akan tambah sadar atau mungkin akan semakin mampu dalam menerima apa yang 

diajarkan. 

Belajar membaca al-Qur‟an pada prinsipnya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat muslim untuk belajar al-Qur‟an dengan baik dan benar dari belum 

mampu membaca sama sekali diharapkan setelah mengikuti kegiatan belajar 

membaca al-Qur‟an santri memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an dengan hukum 

tajwid.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur‟an santri adalah dengan cara pemakaian metode privat, karena dengan metode 

privat guru fokus pada satu santri yaitu masing-masing guru mengajar para santri 

secara bergantian satu persatu. Karena sifatnya yang privat maka tingkat kemampuan 

dan hasil yang dicapai oleh masing-masing santri berbeda, karena kemampuan setiap 

santri berbeda-beda. Bagi santri yang cerdas dan rajin, dia akan cepat menyelesaikan 

bacaan qur‟an nya tanpa harus menunggu teman-temannya. Dan bagi santri yang 

kurang cerdas atau rajin, dia akan menyelesaikan bacaannya dalam waktu yang relatif 

lama. 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara terhadap ibu Wahidah, S.Pd.I, yang 

mengatakan bahwa: 

"Upaya yang kami lakukan sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan 
membaca al-Qur‟an santri adalah dengan cara pemakaian metode privat saat 
proses belajar mengajar selain itu kami mendorong santri untuk aktif saat 
proses pembelajaran berlangsung serta memberikan motivasi supaya santri 
rajin membaca al-Qur‟an, bukan hanya itu, kami para guru juga memberikan 
penghargaan atau pujian kepada santri yang bisa membaca al-Qur‟an dengan 
baik dan benar."

18
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Kemudian peneliti melakukan pertanyaan lanjutan mengenai kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri dengan upaya yang dilakukan guru, beliau menjawab: 

"Untuk kemampuan santri itu sendiri berbeda-beda, ada yang mempu 
menangkap dengan cepat ada juga yang lambat tapi kami sebagai guru sudah 
mengupayakan supaya santri bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar 
sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku."

19
 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru mengaji dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri di TPA Nurul Qalbi Tanetea yaitu: 

1. Pemakaian Metode Privat 

Dalam belajar membaca al-Qur‟an, masing-masing guru mengajar para santri 

secara bergantian satu-parsatu. Karena sifatnya yang privat maka tingkat kemampuan 

dan hasil yang dicapai oleh masing-masing santri berbeda, karena kemampuan setiap 

santri berbeda-beda. Bagi santri yang cerdas dan rajin, dia akan cepat menyelesaikan 

bacaan qur‟an nya tanpa harus menunggu teman-temannya. Dan bagi santri yang 

kurang cerdas atau rajin, dia akan menyelesaikan bacaannya dalam waktu yang relatif 

lama.  

2.  Guru mendorong santrinya untuk aktif 

Setiap proses pembelajaran pasti menampakkan keaktifan orang yang belajar 

atau santri. Keaktifan santri dalam proses pembelajaran mengambil beraneka bentuk 

kegiatan, dari segi fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit 

diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati diantaranya dalam bentuk kegiatan 

membaca, mendengarkan, menulis. Sedangkan kegiatan psikis seperti mengingat 

kembali bacaan al-Qur‟an yang sudah diberikan sebelumnya. 
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3. Guru memberikan penghargaan atau pujian bagi santri yang bisa membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar. 

Untuk mendorong minat belajar santri, setiap prestasi yang diperoleh oleh santri harus 

diberikan penghargaan untuk mengahrgai hasil belajarnya, seperti dengan memberikan 

pujian kepada santri. Kalau ada bacaan santri yang keliru jangan dicela apalagi sampai 

memarahinya karena itu akan membuat psikis santri terganggu, cukup diingatkan saja.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dirumuskan kesimpulan 

sebagai berikut: 

Proses pembelajaran al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.GowaKegiatan 

belajar mengajar di TPA Nurul Qalbi Tanetea, Kab.Gowa enam kali pertemun dalam 

sepekan yaitu hari Senin sampai Sabtu dan hari Ahad libur. Dalam sehari terdapat 

satu setengah jam atau dua jam pelajaran, Setengah jam pelajaran digunakan santri 

untuk menghafal surat-surat pendek dengan dituntun oleh guru mengaji, satu jam 

pelajaran digunakan untuk belajar membaca Qur‟an dan dibimbing langsung oleh 

guru mengaji, sisanya digunakan untuk mempelajari pelajaran tambahan seperti: 

akidah akhlak, fiqh ibadah. 

Tingkat kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi 

Tanetea, Kab. Gowa kemampuan santri dalam membaca al-Qur‟an belum sepenuhnya 

dikatakan baik karena masih ada beberapa santri yang belum bisa membaca al-

Qur‟an. Hal ini disebabkan oleh santri yang kebanyakan bermain saat proses 

pembelajaran al-Qur‟an, selain itu guru yang kurang tegas saat mengajar. Peran orang 

tua dirumah sangat penting.Oleh karena itu peneliti meyimpulkan bahwa guru 

mengaji belum sepenuhya berhasil karena masih ada beberapa santrinya yang belum 

bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar karena keberhasilan guru mengaji 

dapat dilihat dari kempuan membaca al-Qur‟an santrinya. 
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Upaya guru mengaji dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an santri 

di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kab. Gowa. Upaya yang dilakukan guru mengaji yang 

pertama dengan pemakaian metode privat Dalam belajar membaca al-Qur‟an, 

masing-masing guru mengajar para santri secara bergantian satu-parsatu, kedua 

dengan memberikan dorongan santri untuk aktif, ketiga, Guru memberikan 

penghargaan atau pujian bagi santri yang bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan 

benar. 

B. Implikasi Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan guru 

mengaji dalam proses pembelajran al-Qur‟an di TPA Nurul Qalbi Tanetea Kabupaten 

Gowa. Jika guru mengajar sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan atau 

guru mengajar dengan hati yang ikhlas maka santri akan mudah menyerap pelajaran 

dengan baik. 

Demi tercapainya tujuan dan mutu pendidikan agama yanng baik, penulis akan 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepala unit TPA Nurul Qalbi Tanetea 

Penulis berharap kepala unit TPA Nurul Qalbi Tanetea bisa mengembangkan 

TPA tersebut. 

2. Guru mengaji 

Diharapkan para guru bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran al-Qur‟an 

demi tercapainya tujuan bersama. 
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3. Orang tua di rumah 

Sebagai orang tua hendaknya selalu memantau perkembangan belajar anak dan 

selalu memberikan dukungan. Dalam mendidik anak orang tua harus selalu 

menemani dan selalu menanyakan apa saja yang mereka dapatkan di TPA. 

4. Santri 

Selalu mengulang pelajaran yang diberikan guru mengaji di TPA terutama 

dalam membaca al-Qur‟an, selalu mengulang-ulang bacaan al-Qur‟an. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutya, dapat melakukan penelitian secara akurat 

dan tepat serta harus lebih memahami teori-teori yang ada. 
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