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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د

 ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wau W We و
 Ha H Ha ػه
 Hamzah ‟ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
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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 bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa : كَ اْ كَ 
 haula :  كَ اْؿكَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 mata :  كَ تكَ 

 rama : ركَ كَى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a A اكَ 

 Kasrah i I ااِ 

 dammah u U ااُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yᾱ‟ ai a dan i  كَىاْ  

 fathah dan wau Au a dan u  ػكَ اْ 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda Nama 

َى َا      ... ... fathah dan alif atau ya‟ a a dan garis di atas 

 kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas   ى

 d}amah dan wau u u dan garis di atas   اُ 
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 qila :  اِ اْ كَ 

 yamutu :    كَاُ اْتاُ 

4. Tᾱ’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tᾱ‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tᾱ‟ marbūṫah yang hidup atau 

mendapat  harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

Sedangkan ṫa‟ marbūṫah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tᾱ‟ marbūṫah diikuti oleh kata yang 

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

tᾱ‟marbūṫah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

كَ  اْ كَ ؿاِ   raudah al-atfal : ركَواْ كَ اُ اااْ

 al-madinah al-fadilah : اكَااْ كَ اِ ػاْ كَ اُ اااْ كَ  اِ كَ اُ 

 al-hikmah :  اكَ اْ اْ كَ اُ 

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : ركَ بَّ  كَ 
 najjaina : نَكَبَّ ػاْ كَ 
 al-haqq : اكَ اْكَ قُّ 
 nu“ima :  ػاُ عِّ كَ 
 aduwwun„ :  كَ اُووٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i  ) اِ اّ 

Contoh: 

 ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  كَ اِ وٌّ 

وٌّ   arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :  كَ كَ  اِ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ(alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اكَالبَّ اْ اُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اكَالبَّااْلكَاكَ اُ 

 al-falsafah : اكَااْ كَ اْ كَ كَ اُ 

 al-biladu : اكَااْ اِ كَداُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta‟murun :  كَ اْ  اُ اُواْفكَ 

 „al-nau : اكَا ػبَّ اْعاُ 

ءءٌ   syai‟un :  كَ اْ

 umirtu :  اُ اِ اْتاُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billah  اِ  لله dinullah داِ اْ اُ اللهاِ 

Adapun ṫa‟ marbūṫah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

اْ ركَحْاْكَ اِ   hum firahmatillah  اللهِ  اُ اْ فِاِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi„alinnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahuwa ta„ala 

saw.   = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abual-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid 
Abu) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Taufik Pelu 
Nim  : 80100219095 
Judul    : Bagaimana Proses Dakwah Halaqah Dalam Membangun Karakter 

Santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Imam Asy-syathiby 
Wahdah Islamiyah Gowa  

 

  Penelitian ini membahas kegiatan dakwah halaqah sebagai upaya dalam membangun 
karakter religius dan jujur santri. Untuk itu diidentifikasi hambatan yang dialami Pondok 
dalam membangun karakter serta menemukan solusi untuk mengatasinya demi lahirnya santri 
yang berkarakter religius dan jujur di Pesantren Tahfidzul Qur‟an Imam Asy-syathiby 
Wahdah Islamiyah Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui proses 
dakwah halaqah dalam membangun karakter santri dan mengetahui peluang serta tantangan 
penyelenggaraan dakwah halaqah dalam membangun karekter religious dan jujur santri 
pondok pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa.  
  Dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan dakwah 
dan komunikasi. Teknik sampling yang digunakan teknik snowball sampling. Untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan instrument berupa 
panduan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatan 8 orang santri sebagai 
informan, 2 orang murobbi sebagai key informan dan 1 orang Extend Informan yaitu 
Direktrur Pondok Pesantren Imam Asy-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa. Data yang 
didapatkan selanjutnya direduksi, didisplay dan ditarik kesimpulan. 
  Hasil penelitian ini mengenai proses dakwah halaqah membangun karakter santri serta 
apa peluang dan tantangn yang dihadapinya yaitu 1) Murabi mengagungkan kegiatan dengan 
membaca basmalah dan sholawat, dilanjutkan dengan absensi, membaca Al-Qur'an dan 
menghafal hadits. Manfaat yang dirasakan santri setelah mengikuti dakwah halaqah antara 
lain lebih rajin ibadah. 2) Dakwah Halaqah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
berkreasi dan berbagi masalah. Artinya santri mendapatkan dukungan emosional sehingga 
masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik. Santri juga mendapatkan 
keteladanan murobbi baik dalam kesopanan maupun ibadah. Dakwah Halaqah adalah amalan 
pemberian bimbingan dan nasehat kepada santri yang labil di sekolah atau pesantren. 
Tantangan bagi Murobbi dirasakan dalam mengenali karakter siswa yang masih labil, 
sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Menyelenggarakan dakwah halaqah 
memudahkan murobbi untuk lebih mengenal santrinya sehingga dapat menanamkan nilai-
nilai agama. Selain itu juga memberikan kemudahan dalam mengontrol perilaku santri, 
sehingga dapat diarahkan ke arah yang lebih baik. 
  Implikasi penelitian ini adalah kepada sekolah lebih memperhatikan kenyamanan 
sarana dan prasarana pelaksanaan dakwah halaqah. Penulis mengatakan bahwa jadwal yang 
konsisten dan tetap juga diperlukan agar dapat terlaksana dengan baik. 
 
Kata Kunci : dakwah, halaqah, religious, jujur, santri 
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ABSTRACT 

Name  : TaufikPelu 

Number : 80100219095 

Title  :   : 

How is the Halaqah Da'wah Process in Building the Character of the Santri of the 
Tahfizhul Qur'an Islamic Boarding School Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah 
Gowa 

 

This study discussed halaqah da'wah activities as an effort to build the religious 
and honest character of students. For this reason, the obstacles faced by boarding 
school in building character and finding solutions to overcome them for the birth of 
students with religious and honest personalities at the Tahfizhul Qur'an Islamic 
Boarding School Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa.This study aimed to 
determine the process of preaching halaqah in the character building of students and 
to find out the opportunities and challenges of organizing halaqah da'wah in building 
religious and honest personalities at the Tahfizhul Qur'an Islamic boarding school 
Imam Asy-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa. 

In this study, the method chosen was qualitative with a da'wah and 
communication approach. The sampling technique used is the snowball sampling 
technique. Information related to this research was obtained using interview guide 
instruments, observations, and documentation involving eight students as informants, 
two murobbi as key informants, and 1 Extend Informant, namely the Director of the 
Imam Asy-Syathiby Islamic Boarding School, Wahdah Islamiyah Gowa. The data 
obtained is then reduced, displayed, and concluded. 

The results of this study regarding the process of preaching halaqah in the 
character building of students and what opportunities and challenges they face, 
namely 1) Murabi started the activity by reading basmalah and sholawat, followed by 
attendance, reading the Qur'an, and memorizing hadith. The benefits felt by students 
after participating in halaqah da'wah include being more diligent in worship. 2) 
Da'wah Halaqah provides opportunities for students to be creative and share 
problems. It means that students get emotional support to solve problems adequately. 
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Santri also gets the example from their murobbi in politeness and worship. 
Halaqah da'wah is the practice of providing guidance and advice to unstable students 
in schools or Islamic boarding schools. The challenge for Murobbi is to identify the 
character of students who are still inconsistent, so patience and perseverance are 
needed. Organizing halaqah da'wah makes it easier for murobbi to get to know their 
students better to instill religious values. In addition, it also provides convenience in 
controlling students' manner to be on a better path. 

The implication of this research is for schools to pay more attention to the 
convenience of facilities and infrastructure for the halaqah da'wah. The author says 
that a consistent and fixed schedule is also needed to carry out well. 

 

Keywords: da'wah, halaqah, religious, honest, santri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantren sebagai Lembaga dakwah untuk membentuk karakter Islam tertua 

di Indonesia secara historis bermakna pesantren telah ada sebelum Indonesia 

merdeka. Keaslian ini ditandai dengan adanya lembaga yang serupa dengan pesantren 

bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia, sehingga ketika Islam masuk maka 

lembaga ini diteruskan secara Islam dan dilestarikan dan dikenal dengan nama 

pesantren. Pesantren menjadi sarana pengasuhan alternatif dengan keberadaanya 

menjadi satu lembaga pendidikan serta media dakwah . Sementara itu, dakwah adalah 

suatu kewajiban yang dibebankan agama kepada pemeluknya.  

Pesantren secara fungsi telah mengalami pergeseran seiring dengan 

perkembangan zaman. Jika awalnya pesantren hanya digunakan sebagai sarana 

mendidik melalui dakwah untuk pembelajaran dan menyebarkan agama islam, maka 

saat ini sistem pesantren telah berpadu dengan sistem madrasah memberikan 

pengetahuan duniawi sebelum terjun kedunia moderen.  Seorang santri yang 

menuntut ilmu di pesantren cenderung memiliki pengetahuan agama yang menjadi 

ciri mereka.  
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Masyarakat sebagian mengenal sisi luar pondok pesantren dengan 

kesederhanaan, bangunan yang tidak rapih tertata, kepatuhan mutlak pada murobbi 

dan pengajaran kitab klasik abad pertengahan. Di sisi lain masyarakat telah 

memahami bahwa pesantren berpengaruh dalam pembentukan dan pemeliharaan 

kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan. Pesantren telah mampu 

memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan peradaban bangsa Indonesia. 

Karakter yang dimiliki murobbi hingga pimpinan pondok pesantren  telah melahirkan 

generasi-generasi ilmyah dan ulama penerus yang berkompeten dalam bidangnya 

serta menjadi tauladan bagi masyarakat.1 

Pengembangan kegiatan dakwah di pesantren disesuaikan dengan 

karakteristik santri, karakteristik kelas ketepatan waktu pengajaran dan sumbangsinya 

terhadap capaian santri.  Hal ini sangat penting bagi murobbi dalam memilih dan 

menggunakan dakwah yang tepat. Hasil dakwah yang baik dapat tercapai dengan 

interaksi positif dari berbagai faktor yang saling mendukung. 

Dakwah khusus (khashshah) adalah dakwah lanjutan dari dakwah umum. 

Jenis dakwah ini diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang 

bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan Islam. Salah satu bentuk 

dakwah khusus adalah dakwah halaqah dalam Islam. Dakwah halaqah mampu 

                                                             
1
Ahmad Khoiri, “Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan 

Islam,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, No. 1 (2017): 127–53. 
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perkuat keterikatan kepada para santri dengan memelihara, membimbing, melindungi, 

dan memantau kemajuan santri.  

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syaathiby Wahdah Islamiyah Gowa  

sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki aturan yang sistematis, 

terprogram dan memiliki saranan yang jelas. Sebagai sarana dakwah halaqah untuk 

mempelajari dan menyebarkan agama Islam. Murabbi dalam proeses dakwahnya 

diharapkan dapat membangun karakter santri dengan proses pengasuhan, percontohan 

dan peneladanan. Untuk itu Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syathiby Wahdah 

Islamiyah Gowa memiliki kegiatan yang berbentuk proses dakwah halaqah yang 

dilaksanakan sekali dalam sepekan. Kegiatan dimulai dengan membaca al Qur‟an, 

menyetor hafalan hadis santri yang kemudian dijelaskan artinya oleh murabbi. 

Meskipun terjadwal sekali dalam sepekan, namun jadwalnya masih fleksibel 

menyusuaikan dengan waktu murabbi dan mad‟u. Materi kitab yang bahas di 

dalamnya juga menambah wawasan mad‟u yang nantinya akan membantu 

perkembangan karakter mereka. Kitab yang di bahaspun sesuai dengan kesepakatan 

mereka. Kegiatan ini biasanya ditutup dengan diskusi bersama. 

Dakwah halaqah ini memudahkan santri untuk memahami pelajaran mereka 

melalui diskusi dengan murabbinya. Murabbi  memiliki peran yang kompleks dan 

dinamis. Mereka perlu melakukan intensif dengan mad‟unya untuk lebih dekat dan 

akrab. Selain itu materi yang dibawakannya juga haruslah secara istimrar (kontinyu) 

dan memiliki tanggung jawab moril mendorong pengamalan ilmu tersebut oleh 



4 
 

 
 

mad‟unya.  Oleh karena itu baik pesantren dengan sistem salafi maupun sistem model 

madrasah banyak yang menggunakan implementasi dakwah halaqah. 2 

Pengembangan dakwah halaqah di Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-

syathiby Wahdah Islamiyah Gowa disesuaikan dengan karakteristik siswa, 

karakteristik kelas, ketepatan waktu murabbi dan sumbangsinya terhadap capaian 

santri. Tujuannya untuk menunjang hasil dakwah melalui prosesdakwah halaqah 

dapat tercapai dengan dengan baik melalui interaksi positif dari berbagai faktor yang 

saling mendukung., sehingga tercipta santri yang memilik karakter. 

Dakwah halaqah di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Imam Asy-syathiby 

Wahdah Islamiyah Gowa untuk membentuk karakter dimaksudkan untuk melatih 

kesadaran santri baik secara fisik maupun spiritual untuk membentuk karakter diri 

mereka. Juga sebagai sarana yang  terstruktur dan efektif dalam pembentukan 

kecakapan dan karakter seseorang. Secara alamiah sebagai manusia, keinginan untuk 

menjadi orang yang sukses, cerdas, berintelektual dan independen adalah hal yang 

lumrah. Bukti keberhasilan suatu dakwah halaqah  tercermin dari karakter yang baik 

dari santri dengan mengimplementasikan nilai-nilai atau norma-norma agama Islam.  

Maka dalam proses pembelajaran, akhlak dan sikap dari karakter mereka harus 

dibimbing ke jalan yang baik dan benar berlandaskan Al Qur‟an dan Hadis.  

                                                             
2
Siti Munawaroh, “Pelaksanaan Cara Mudzakarah Pada Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren Nurul Huda Al-Islami Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru” (Phd 

Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).Hal 40-60 
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Proses dakwah halaqah untuk membentuk karakter adalah penelitian ilmiah 

yang rasional dan nyata karena menyangkut perilaku manusia. Saat ini pesantren dan 

pemerintah dituntut oleh masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana untuk 

membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Individu berkarakter 

contohnya adalah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, keputusan dan 

responsibilitas terhadap keputusannya.3 

Wacana dakwah halaqah Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Imam Asy-

syathiby Wahdah Islamiyah Gowa untuk membentuk karakter dapat didefinisikan 

sebagai sebuah upayadakwah kepada anak untuk membangun kemampuan mereka 

mengambil keputusan dengan bijak dan mengamalkannya.  Dalam proses dakwah 

halaqah untuk membentuk berkarakter, seorang murabbi harus dengan sungguh-

sungguh mengajarkan nilai-nilai kepada santrinya. Berkaitan dengan fungsi pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syaathiby Wahdah Islamiyah Gowa melalui dakwah 

halaqah untuk pengajaran dan pengasuhan, maka pembentukan karakter sangat 

memungkinkan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah cara murabbi untuk 

menerapkan dakwah halaqah untuk membentuk karakter.  

Pondok pesantren SMA Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-Syathibi memiliki visi 

“Menjadi Sekolah Tahfizhul Quran yang Melahirkan Generasi Qur‟ani, Berakhlak 

Mulia, Mandiri dan Berwawasan Luas”. Karakter seseorang akan melandasi pola 

                                                             
3
Fafika Hikmatul Maula, “Model Pendidikan Karakter Qur‟ani Di Raudhatul Athfal Labschool 

Iiq Jakarta,” Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 2, No. 1 (2020): 
174–89. 



6 
 

 
 

pikir dan perilaku mereka yang akhirnya menjadi ciri khas individu. Dakwah halaqah 

memungkinkan santri dapat mengkaji lebih dalam mengenai suatu  pembentukan 

karakter para santri yaitu karakter religious dan jujur. Sebagai mahluk social para 

santri membutuhkan murobbi dalam membimbing mereka. Bimbingan secara islami 

yang ditempuh melalui dakwah halaqah tidak hanya membantu santri dalam 

memahami al Qur‟an dan hadis tetapi juga membantu mereka menyelesaikan 

permasalahan hidup dan menguatkan karakter yang baik pada diri mereka.  

Dakwah halaqah adalah berkumpulnya sekelompok orang (murabbi dan 

santri ) yang ingin mempelajari dan mengamalkan islam secara mendalam dan serius. 

Hal ini terbentuk berdasarkan kesadaran diri mereka mempelajari dan mengamalkan 

islam secara bersama-sama amal jama‟i). Tujuan dari dakwah halaqah sebagai media 

dakwah dan bimbingan islami murobbi yang berpotensi membentuk karakter santri 

khususnya karakter religious dan jujur.  Dakwah halaqah ini memberikan bantuan 

secara terstruktur, terarah, berkesimabungan dan sistematis kepada setiap santri agar 

dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang mereka miliki secara 

optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam al Qur‟an dan hadis ke dalam dirinya.  

Hakikatnya bimbingan islami melalui dakwah halaqah menyentuh tiga 

dimensi yaitu ketundukan, keselamatan dan kedamainan. Sehingga dakwah halaqah 

menjadi upaya membantu santri belajar mengembangkan fitrah mereka dengan 

membudayakan iman, akal, dan kemauan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 
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mereka menjadi manusia seutuhnya, membantu mengatsi masalah, pemeliharan dan 

mengembangkan situasi dan kondisi yang baik yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

serta orang lain. Metode yang digunakan dalam dakwah halaqah biasa berbentuk 

metode langsung, metode tidak langsung, metode keteladanan, metode penalaran 

logis dan metode cerita.4 

Oleh karena itu, dakwah halaqah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an 

Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa ini menarik dan telah dilakukan secara 

kontinyu dan terjadwal, maka penelitian berminat untuk mengetahui bagaimana 

dakwah halaqah tersebut dalam  membangun Karakter Santri Pondok pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa, dan juga hambatan 

yang dialami dalam proses dakwah halaqah. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah dakwah halaqah dan karakter santri pondok  

pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa. Dalam 

pelaksanaan dakwah halaqah penelitian ini fokus pada identifkasi hambatan dan 

peluang dalam membangun karakter religius dan jujursantri dan menemukan solusi 

untuk mengatasinya. 

                                                             
4Fitriani Ramadanti, Dedy Surya, And Muhammad Nasir, “Pelaksanaan Bimbingan Islami 

Melalui Kegiatan Halaqah Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sdit Tadzkia Langsa,” Indonesian 
Counseling And Psychology 1, No. 1 (2020): 17–26. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Dakwah halaqah  yang peneliti maksudkan adalah proses penyelenggaraan 

dakwah halaqah di Pondok pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syaathiby 

Wahdah Islamiyah Gowa dilakukan secara terjadwal. Tujuannya untuk memberikan 

kedekatan antara santri dengan murobbinya untuk mempelajari al Qur‟an dengan 

meneladaninya serta dengan berdiskusi. Kegiatan ini akan membantu santri untuk 

mendapatkan teladan yang jelas dari murobbi  mereka sehingga karakter bisa dengan 

diinternalisasikan. Dalam penelitian ini akan dilihat karakter religius dan jujur santri 

sebagai hasil dari proses dakwah halaqah. 

b. Tantangan dan peluang yang dimaksudkan adalah segala hal yang 

mengakibatkan tidak efektif dan optimal dalam membangun karakter religius dan 

jujur para santri. Hal ini yang akan ditemukan serta dicarikan solusi agara hambatan 

tersebut tidak lagi mengurangi efektifitas dakwah halaqah dalam membangun 

karakter santri. 
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C. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, dapat 

dirumuskan permasalahannya yakni, sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses dakwah halaqah dalam membangun karakter santri Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam As-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa? 

2. Bagaimana peluang dan tantangan penyelenggaraan dakwah halaqah dalam 

membangun karakter religius dan jujur santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an 

Imam As-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan, terlebih dahulu 

penelitian melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Efrianto yang berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Halaqah Dalam 

Membentuk Karakter Kerja Keras dan Mandiri Santri Di Pondok Pesantren Kab. 

Dharmasraya”  dari IAIN Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa pelaksanaan 

kegiatan halaqah sebagai ekstrakurikuler dapat mendorong proses murabbian tentang 

ilmu agama. Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap malam ini memiliki jadwal yang 

berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran para santri. Santri yang mendapatkan 
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tambahan ilmu pengetahuan terbukti membentuk karakter baik mereka  secara 

intelektual maupun emosional.5 

2. Penelitian Revi Afrianti, 2017 yang berjudul “Peran Halaqah Dalam 

Membentuk Akhlakul Karimah Santriwati Pondok Pesantren Darul Fikri Bringin, 

Kauman, Ponorogo” mengemukakan bahwa pelaksanaan program halaqah dimulai 

dengan  merencanakan jadwal kegiatan, tema, murabbi dan evaluasi sehingga 

bervariasi tidak monoton dan berjalan dengan baik. Masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai meskipun dapat diatasi 

oleh para murabbi.6 

3. Penelitian dari  Hasan & Supriyatno, 2017 yang berjudul “Model 

Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Siswa Di 

Pondok Pesantren Roudlotul At-tholibin Rembang Jawa Tengah” dari UIN Walisongo 

Semarang mengemukakan bahwa pembelajaran yang berdasarkan pembentukan 

karakter menjadi upaya dan rencana dalam membentuk santri yang berkarakter. Hal 

ini tercermin dari aturan dan konsekuensi pelanggaran untuk santri.7 

4. Penelitian dari Nashir & Halib, 2016  yang berjudul “Sistem Pembinaan 

Halaqah Terhadap Kecerdasan Emosional Santri Di Markaz Tahfiz Al-Qur‟an  Al 

Birr” dari Universitas Muhammadiyah Makassar mengemukakan bahwa sistem 

                                                             
5
Fatmawati Et Al., “Pelaksanaan Kegiatan Halaqah Dalam Membentuk Karakter Kerja Keras 

Dan Mandiri Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Dharmasraya.” Hal 33-39 
6
Revi Afriyanti, “Peran Halaqah Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Santriwati Di Pondok 

Pesantren Darul Fikri Bringin, Kauman, Ponorogo” (Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo, 2017). Hal 18-23 
7
M. Nur Hasan And Arie Supriyatno, “Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam 

Membentuk Karakter Siswa (Penelitian Pada Santri Di Ponpes Raudhotut Tholibin Rembang),” Jurnal 
Transformasi 12, No. 1 (2017) Hal 44-61. 
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pembinaan yang telah menjadi program tahfidz Al-Birr  adalah sistem tahsin, sistem 

privat dan sistem mandiri. Dengan bantuan dorongan dari berbagai faktor seperti 

kemampuan ilmu tajwid, kemudahan melafalkan, motivasi dalam diri dan orang tua 

membantu santri menjadi insan berkarakter.8 

5. Penelitian Dari Daroini, 2018 yang berjudul “Sistem Dakwah halaqah di 

Pondok Pesantren Dalam Membentuk karakter Kemandirian Santri di Pondok 

Pesantren MAS Dungduro Taman Sudiarjo” dari UIN Sunan Ampel Surabaya”  

menjelaskan bahwa  tujuan Dakwah halaqah yaitu sistem Dakwah yang 

mengikutsertakan santri  melalui penerapan kurikulum tak kasat mata menurut 

kebijakan kiai. Ada empat cara murabbi tradisional khasha pondok pesantren salafi, 

yaitu wetonan, hafalan, dan munawaran. Dengan cara tersebut maka kiai menjadi 

wahana utama untuk mengembangkan kepribadian mandiri siswa dimana kiai 

menjadi cerminan orang yang memiliki rasa kemandirian yang kuat,  Selain itu, 

bangunan dan fasilitas pondok pesantren MAS yang sangat tradisional menuntut 

santri untuk menjadi lebih mandiri, terbiasa memelihara, dan memperbaiki jika 

rusak.9 

 

 

 
                                                             

8
Ahmad Nashir And Abdul Halib, “Sistem Pembinaan Halaqah Terhadap Kecerdasan 

Emosional Santri Di Markaz Tahfidz Alquran  Al-Birr,” Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, 
No. 2 (2016): 85–93. 

9M. Faizud Darroini, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Kemandirian Santri Di Pondok Pesantren Mas Dungduro Taman Sidoarjo” (Phd Thesis, Uin Sunan 

Ampel Surabaya, 2018) Hal 38-42. 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses dakwah halaqah dalam membangun karakter santri 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam As-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa. 

b. Untuk mengetahui problem  yang sering muncul dalam proses dakwah 

halaqah dalam membangun karakter santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam 

As-SyathibyWahdah Islamiyah Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan 

dakwah halaqah untuk membentuk karakter dalam pondok pesantren secara khusus. 

2) Sebagai sumber pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi murabbi di 

pondok pesantren. 

3) Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang lebih lanjut untuk mengkaji tentang 

dakwah halaqah dalam membangun karakter anak. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai rujukan bagi Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam As-Syathiby 

Wahdah Islamiyah Gowa untuk mendukung program dakwah halaqah. 

2) Memberikan deskripsi bagi murabbi lain dalam melakukan dakwah halaqah 

dalam membangun karakter santri. 

3) Sebagai motivasi bagi santri untuk lebih bersemangat dalam belajar di pondok 

pesantren. 

4) Penambah pengetahuan mengenai cara murabbian yang bisa membangun 

karakter santri yang kuat bagi peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Masalah Dakwah dan Metode Halaqah 

1. Hakekat Dakwah Halaqah 

Dakwah Halaqah terdiri dari dua kata yaitu dakwah dan halaqah. Kegiatan 

yang diselenggarakan untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada manusia disebut 

dakwah. Kata dakwah dalam bahasa arab disebut mashdar yang artinya seruan, 

panggilan atau ajakan. Bentuk kata kerja (fiil) berasal dari kata da‟a, yadu, da‟watan 

yang bermakna memanggil, menyeru atau mengajak10. Dakwah dapat dilakukan 

melalui lisan, tulisan maupun perbuatan nyata (dakwah bi al-lisan, wa bi al qalam wa 

bil al-hal). Tujuan utama dalam berdakwah adalah merubah perilaku masyarakat baik 

secara batin maupun fisik. Seluruh lapisan masyarakat dapat terakomodasi dan 

tersentuh secara akal dan rohaninya,  jika dakwah dilakukan secara profesional.11 

Dakwah kerap diasumsikan sebagai sistem dari suprasistem yang mencakup 

luas mengenai sosiokultural. 

“sistem dakwah dapat dipandang secara makro dan mikro. Secara makro 

sistem dakwah merupakan sub sistem sosio-kultural dalam

                                                             
10

Nur Alhidayatillah, “Dakwah Dinamis Di Era Modern (Pendekatan Manajemen Dakwah),” 

An-Nida‟ 41, No. 2 (2018): 265–76. 
11Muhammad Munir, Manajemen Dakwah (Prenada Media, 2021) Hal 77-80. 
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luas, sehingga analisa terhadapnya tidak dapat dilepaskan dengan subsistem 
ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu teknologi dan budaya dalam arti 
sempat. Secara mikro dakwah islam merupakan sistem yang berdiri sendiri 
sebagai analisa terhadapnya berdasarkan analisa faktor komponen yang 
membentuk islam”

12 

Dakwah memiliki dua tahap yaitu dakwah umum („ammah) dan dakwah 

khusus (khashshah). Dakwah umum ditujukan kepada masyarakat umum tanpa ada 

hubungan yang intensif antara dai  dan mad‟u seperti di masjid-masjid dan media 

massa.  Sebagai perintah Allah, dakwa saat ini tidak hanya dilakukan di podium atau 

mimbar saja. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memunculkan banyak 

sarana yang bisa digunakan untuk berdakwah seperti youtube, tiktok, facebook, dan 

social media lain. 

Dakwah dalam Islam adalah realitas sosial yang dikaji dan dianalisis melalui 

berbagai perspektif keilmuan baik sosiologi, psikologi, manajemen dan filsafat.  

Secara pengertian dakwah memiliki dua makna yaitu.13 

a. Sebagai ajakan berbentuk seruan dan panggilan surga (al-dakwah ila Allah) 

b. Sebagai ajakan berbentuk seruan dan penggilan menuju neraka (al-dakwah li 

syayathin) 

 

                                                             
12

Anas Habibi Ritonga, “Sistem Interaksi Antar Unsur Dalam Sistem Dawah Dan Impilikasinya 
Dalam Gerakan Dakwah,” Hikmah 14, No. 1 (2020): 87–102. 

13Abdul Pirol, Komunikasi Dan Dakwah Islam (Deepublish, 2017) Hal 52-58. 
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Secara terminology dakwah diartikan sebagai sisi positif berupa panggilan 

untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhir. Definis yang 

beragam dari para ahli sebagai berikut:14 

a. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dakwah adalah ajakan kepada 

seseorang untuk mengimani Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar 

b. Syaikh Muhammad Ash-Shawwaf berpendapat bahwa risalah yang diturunkan 

langit ke bumi sebagai petunjuk ke jalan yang lurus menuju kepada Allah 

adalah dakwah. 

c. Ahmad Ghalwasy mengemukakan bahwa dakwah merupakan ilmu yang 

berfungsi sebagai seni penyampaian ajaran Islam baik berupa akhlak, aqidah 

maupun syariat. 

d. Muhammad al-wakil mengartikan dakwah sebagai cara menunjukan jalan 

kebaikan dengan berkumpul agar mereka bisa mengetahui jalan yang benar 

tersebut dengancara al-amru bi al-ma‟ruf dan wa nahyu al munkar. 

e. Bagay al-Khuli berpendapat bahwa dakwah adalah cara menghijrahkan umat 

manusia ke kondisi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. 

f. Yunan Yusuf memaknai dakwah dalam arti yang luas yaitu menghijrahkan 

seluruh aspek kehidupan manusia baik dari segi keilmuan, ekonomi, dakwah 

                                                             
14Pirol. 
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halaqah untuk membentuk dan sebagainya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

g. Syekh „Ali Mahfudz mendefinisikan dakwah sebagai pendorong untuk 

melakukan kebaikan dengan melakukan perbuatan ma'ruf dan menjauhi 

perbuatan yang mungkar demi kebaikan di dunia dan akhirat. 

h. M.Quraisy Shihab berpendapat bahwa dakwah adalah panggilan kepada kondisi 

yang lebih baik untuk diri pribadi maupun masyarakat. Konsentrasi dakwah tidak 

hanya untuk pemahaman agama saja tapi juga pandangan dan perilaku hidup 

manusia yang berlandaskan ajaran Islam. 

Halaqah adalah aset yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

dengan menyesuaikan ajaran Islam dan karakter budaya sekitar. Hubungannya 

dengan dunia dakwah halaqah untuk membentuk karakter, halaqah adalah istlah 

yang bermakna murabbian Islam (tarbiyah Islamiyah). Kata halaqah artinya 

lingkaran, dimana pada penggunaannya biasanya merupakan sebutan bagi 

sekelompok kecil muslim yang berkumpul bersama membentuk lingkaran untuk 

mempelajari al Qur‟an dan hadis. Cara ini telah diperkenalkan sejak jaman Nabi 

Muhammad Saw yang sangat ini telah dimodifikasi untuk dakwah halaqah untuk 

membentuk.  
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Halaqah dinilai efektif dalam membentuk kepribadian Islami (syakhsiyah 

Islamiyah) yang tercermin dari keseriusan muslim dalam mengamalkan ajaran yang 

didapatkannya dalam halaqah.15 

Halaqah diterapkan Nabi Muhammad Saw di masjid pertama yang ia bangun 

yaitu masjid Quba.  Para syeikh atau guru duduk bersandar pada dinding masjid dan 

para santri membentuk lingkaran sambil duduk mengitari para gurunya.  Dakwah 

halaqah adalah sekumpulan kecil muslim yang terdiri dari 3-12 orang untuk 

mendakwakan ajaran Islam, dimana di dalamnya sudah terdapat guru (murabbi) dan 

santri (mad‟u). Didefinisikan juga bahwa halaqah adalah proses belajar mengajar 

yang dilakukan santri-santri dengan duduk melingkari guru mereka. Kegiatan ini 

biasanya diisi dengan mendengarkan kitab yang dibacakan guru sambil memberikan 

komentarnya terhadap kitab tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa di Masjid 

Nabawi, setiap malamnya terlihat ulama dan santrinya duduk membetuk halaqah 

dengan sumber ilmunya adalah al Qur‟an dan kitab-kitab lainnya 

Halaqah  berasal dari kata halakah atau halqah bermakna lingkaran. Halqah 

min an-nas  artinya kelompok orang  yang duduk. Istilah lainnya adalah usrah 

(keluarga), liqa‟, menitoring, ta‟lim, pengajian kelompok, tarbiyah dan sebagainya.16 

                                                             
15

Manah Rosmanah, “Pendekatan Halaqah Dalam Konseling Islam Dengan Coping Stress 
Sebagai Ilustrasi,” Intizar 19, No. 2 (2013): 301–22. 

16
Muhammad Fahriadi Azhari, “Model Pendidikan Karakter (Studi Carahalaqah) Dalam 

Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Makassar,” Social Landscape Journal 2, No. 3 (2021): 1–10. 
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Maka dakwah halaqah dapat dimaknai sebagai cara dakwah yang dilakukan 

dengan membentuk lingkaran kecil dimana  santri duduk mengitari gurunya 

berbentuk lingkatan kecil terdiri dari 3-12 orang. 

Dakwah halaqah memposisikan murabbi menjadi tokoh sentral keilmuan dan 

juga pengontrol dalam  proses pengasuhan yang dijalani santri. Pengasuhan identik 

dengan proses pendisiplinan. Meskipun gaya pendisiplinan cukup variatif diantaranya 

otoritarian (disiplin yang otoriter), otoritatif (disiplin yang demokratis), dan permisif 

(disiplin yang permisif. Dakwah halaqah  sebagai usaha dalam mendorong 

memaksimalkan perkembangan santri haruslah mengalami penyesuaian dengan 

perkembangan psikologis dan sosiologis mereka. Hal ini dimaksudkan untuk 

merubah perilaku mereka baik secara makhluk individu maupun sebagai makhluk 

sosial yang religius berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT. 

Dakwah halaqah untuk membentuk sebagai kegiatan dan proses kegiatan 

yang terencana untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia dalam 

mewujudkan cita-citanya17. Jika dakwah halaqah berperan sebagai proses mencakup 

cara atau dakwah dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan produk atau 

tujuan terbaik yang terencana. Jika dakwah halaqah berperan sebagai tujuan maka 

hasil akhirnya haruslah lebih baik sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan.  

                                                             
17

Heri Gunawan, “Pendidikan Karakter,” Bandung: Alfabeta 2, No. 1 (2012) Hal 39=67. 
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Tujuan lain dakwah halaqah adalah mencerdaskan santri, mandiri dan 

berkarakter kuat sesuai dengan moral dan karakter yang diinginkan. Meskipun 

memiliki definisi yang beragam namun hakikatnya tujuan dari proses dakwah 

halaqah untuk membentuk karakter atau pembelajaran selalu mengarahkan pada 

langkah yang terencana untuk menjadi santri yang cerdas dan moral baik, berkarakter  

dan berakhlak.18 Fungsi dakwah halaqah untuk membentuk karakter adalah 

membentuk karakter melalui transfer nilai dan pembudayaan. Dakwah halaqah untuk 

membentuk karakter bisa dimulai dari lingkungan rumah, sekolah hingga 

masyarakat.19 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

Komponen dakwah yang disebut juga sebagai unsur-unusr dakwah terdiri dari 

dai, mad‟u (objek dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media), metode 

(thariqah) dan atsar (efek dakwah). Sebuah sistem tidak terlepas dari input, output 

dan proses yang saling berkaitan dan berlangsung secara kontinyu. Dalam sistem 

dakwah maka input dai yang menjadi sumber informasi atau komunikator. Output 

adalah capaian dakwah. Porses adalah pelaksanaan dakwah. 20 

Pendapat lain menyebutkan unsur dakwah terdiri dari hakikat dakwah, 

paradigma dakwah, fiqih dakwah, pendakwah, media dakwah, metode dakwah, 

                                                             
18

Ningsih Tutuk, “Implementasi Pendidikan Karakter,” 2015 Hal 49-53. 
19

Azhari, “Model Pendidikan Karakter (Studi Carahalaqah) Dalam Organisasi Massa Wahdah 
Islamiyah Makassar.”Hal 103-121 

20
Ritonga, “Sistem Interaksi Antar Unsur Dalam Sistem Dawah Dan Impilikasinya Dalam 

Gerakan Dakwah.” Hal 271-289 
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logistik dakwah, mitra dakwah, dan pesan dakwah. Sederhananya sistem dakwah 

dapat dianalogikan sebagai suatu tubuh dimana pendakwah sebagai kepala, pesan 

dakwah sebagai dada, metode dakwah adalah tangan, mitra dakwah adalah perut dan 

media dakwah adalah kaki.21 

a. Dai 

Subjek dalam sistem dakwah adalah seorang dai. Ia adalah orang yang 

melakukan dakwah atau komunikator.  Dakwah yang ia lakukan dalam berbentuk 

tulisan, ucapan maupun perbuatan sesuai fungsi sosialnya dalam masyarakat yaitu 

sebagai individu, kelompok, maupun organisasi atau lembaga. Istilah lain dari dai 

adalah mubaligh (menyampaikan ajaran Islam). Sebagai subjek dalam sistem dakwah, 

maka dai memiliki peranan strategis.22 

Dai sebagai pendakwah adalah kepala dari suatu sistem dakwah yang 

mencerminkan fungsinya yang sangat vital.  Pendakwah menentukan segala alur 

cerita dan proses dalam berdakwah.23 Pendapat lain menyebutkan bahwa dai adalah 

semua muslim muallaf yang memiliki kemampu dan kesanggupan untuk 

melaksanakan dakwah. 

b. Mad‟u 

                                                             
21Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, 6th Ed. (Jakarta: Kencana, 2017). Hal 10-24 
22

Farwah Quraisyiah, “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, Ma,” 2014 

Hal 13-33. 
23Aziz, Ilmu Dakwah. 
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Mad‟u sebagai objek dakwah memegang peranan penting yang besifat 

dinamis dengan segala kelebihan dan kekurangannya,  dalam hal membina dan 

membimbing mad‟u banyak hal yang perlu diperhatian termasuk aspek kebutuhannya 

yang mnuruti kebutuhan dasar manusia, kekuatuan, popularitas dan rasa aman.24 

Objek dakwah adalah sasaran, penerima, khalayak, jama‟ah, pembaca 

pendengar, pemirsa, audience, komunikan yang menerima pesan dakwah islam.  

Secara luas dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang dan 

kedudukan yang beraneka ragam. Objek dakwah perlu diklasifikasikan untuk 

memudahkan dai dalam menyesuaikan pesan dakwahnya dengan permasalahan hidup 

masyarakat. Dengan demikian dakwah akan tepat sasaran dan memotivasi mad‟u 

untuk lebih memahami Islam secara komprehensif.25 

c. Pesan Dakwah/ Materi Dakwah 

Materi dakwah adalah pesan atua segala hal yang harus disampaikan dai 

kepada mad‟u,  keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam al Qur‟an dan sunnah Nabi 

yang intinya  menyangkut aqidah, syarah dan akhlak.26 

 

 

                                                             
24

Ritonga, “Sistem Interaksi Antar Unsur Dalam Sistem Dawah Dan Impilikasinya Dalam 

Gerakan Dakwah.” Hal 103-121 
25

Quraisyiah, “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, Ma.” Hal 88 
26Quraisyiah. 
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Dalam menyampaikan pesan dakwah tidak terlepas dari pokok-pokok ajaran 

islam yaitu:27 

1) Akidah yang meliputi rukum iman. 

2) Syariah yang meliputi ibadah dalam arti khusus yaitu thahara, sholat, as saum, 

zakat, haji dan juga muamalah dalam arti luas (al-qanum –alkhas/hukum perdata 

dan al-qanun al-„am/hukum publik). 

3) Akhlak yang meliputi kepada Allah dan Mahkluknya. 

d. Wasilah dan Ushlub (Metode dan Media) 

Kata metode atau ushlub memiliki beberapa isitilah yang bermakna sama 

yaitu pendekatan (approach), strategi (strategy), metode (method), teknik (technique) 

dan taktk (tactic).  Terkait dengan ilmu dakwah yang lahir dari literasi berbahasa 

aram maka padanan kata tersebut adalah Nahiya (pendekatan), manhaj (strategi), 

uslub (metode), thariqah (tehnik) dan syakilah (taktik). 

Metode dakwah islam menurut al Qur‟an dilakukan dengan cara yaitu, dengan 

al-hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan diskusi yang lebih  baik lagi, 

membacakan, menyucikan dan mengajarkan kitab dan hikmah.28 

                                                             
27Aziz, Ilmu Dakwah. 
28Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Paradigma Dan Sistem Islam (Jakarta: Rajawali, 2015). 

Hal 59-63 
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Metode dakwah adalah parameter atau paradigma kita terhadap proses 

dakwah.  Pendekatan bisa dibagi menjadi tiga jenis jika didasarkan pada mitra dan 

suasana yaitu pendekatan budaya, pendidikan dan psikologis. Sederhananya suatu 

pendekatan haruslah berorientasi pada manusia dan dibedakan menjadi dua yaitu 

pendekatan dakwah strukturan dan pendekatan dakwah kultural. 

Metode dakwah sebagaimana didefinisikan Al bayanuni bahwa. 

“yaitu cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara 
menerapkan strategi dakwah Said bin Ali al-Qahthani mendefinisikan metode 
dakwah sebagai berikut: “ Uslub (metode) dakwah adalah ilmu yang 
mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi 
kendala-kendalanya” 

 Berdasarkan bentuk dakwah yang ada yaitu dakwah lisan, dakwah tulis dan 

dakwah tindakan, maka metode dakwah diklasifikasikan sebagai berikut : metode 

ceramah, diskusi, kelembagaan dan lainnya.29 

 Wasilah atau media dakwah adalah unsur tambahan dalam dakwah. Media 

dakwah adalah sarana atau alat dakwah yang digunakan untuk menghubungkan ide 

dakwah dengan umat agar tujuan dakwah dapat tercapai. Media dakwah saat sekarang 

ini telah mengalami perkembangan cukup besar, bukan hanya berupa podium, pidato, 

pena, tulisan, pementasan dan drama, tapi juga sudah menyentuh dunia teknologi 

seperti youtube, instagram, ,facebook, dll. 

e. Tujuan dakwah 

                                                             
29Aziz, Ilmu Dakwah. 
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Hakikatnya dakwah bertujuan untuk menyampaikan kebenaran ajaran dalam 

Al Qur‟an dan Hadis nabi dan mengajak pada kebajikan.  Tujuan dakwah dibagi 

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah segala 

kegiatan dakwah yang berorientasi pada manusia. Tujuan khusus diantaranya adalah 

menganjurkan dan menunjukan perintah Allah, larangan yang berbentuk perbuatan 

dan perkataan, keutamaan bertakwa kepada Allah dan menunjukan ancamanbagi 

orang yang mengingkari Allah. Tujuan khusus lainnya dapat berupa tujuan akidah, 

hukum dan akhlak.30 

3. Keunggulan Dakwah Halaqah 

a. Dakwah halaqah sebagai basis jurnalistik perdamaian 

Fenomena penggunaan media untuk berdakwah kini semakin meningkat dan 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya dengan 

tersedianya internet (berbasis online). Maraknya media dakwah berbasis online tidak 

sepenuhnya menjadi kabar baik, karena beberapa di antaranya menghadirkan wajah 

menakutkan dalam bentuk teror, ancaman, dan provokasi. Penampilan seperti itu 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai agama damai dan menjunjung 

tinggi perdamaian.  

Dakwah dalam media dakwah online hendaknya melakukan aktivitas kerja 

yang berpedoman pada nilai-nilai dan ajaran Islam, serta menjadi pembawa damai. 

                                                             
30

Quraisyiah, “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, Ma.” 
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Mengingat pentingnya hal tersebut, maka penting bagi jurnalis dakwah untuk 

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme damai sebagai pelengkap 

dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jurnalisme perdamaian mempromosikan 

perdamaian dengan memberikan perspektif yang lebih berguna tentang suatu 

fenomena atau peristiwa, khususnya peristiwa yang terkait dengan konflik.31 

b.    Dakwah halaqah sebagai transformasi informasi ajaran agama melalui media sosial 

Perkembangan zaman yang semakin maju khususnya di bidang teknologi dan 

informasi, menuntut peran aktif dari masyarakat luas sebagai pengguna terbesar 

teknologi dan informasi. Selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet yang 

dapat diakses dari berbagai lokasi, peluang positif juga sangat terbuka bagi siapa saja. 

Alhasil, media baru dan media sosial (medsos) berperan penting dalam 

merekonstruksi dunia baru sekaligus mewarnai kehidupan di berbagai belahan dunia 

bagi yang menggunakannya, bagi umat dakwah atau dakwah berbasis media sosial. 

aktivis dakwah (dai, tabligh). Melalui media sosial, ini adalah lahan yang sangat 

efektif untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh komunitas global.  

Rasanya begitu berbeda, apalagi saat dunia sedang mengalami kehancuran 

akibat wabah COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, dan kondisi umat 

Islam di seluruh dunia dihadapkan pada realitas ibadah yang harus dijalankan dan 

harus diemban. seperti puasa Ramadhan dan perayaan Idul Fitri yang telah berlalu. 

                                                             
31

Wahyu Khoiruzzaman, “Urgensi Dakwah Media Cyber Berbasis Peace Journalism,” Jurnal 
Ilmu Dakwah 36, No. 2 (2017) Hal 187-201. 
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Karena suasana ibadah yang sebenarnya dilakukan di masjid-masjid yang biasanya 

menjadi sumber utama aktivitas umat Islam, maka telah dilarang keras untuk 

melakukannya selama lima bulan terakhir. Tentu mengubah metode dakwah dai, 

ustadz, kyai, dan da'wah dari offline ke online atau online-to-onlinemerupakan 

tantangan berat. dalam rangka mencari alternatif solusi dakwah yang positif bagi para 

pegiat dakwah tersebut.32 

c. Dakwah halaqah sebagai solusi problematika masyarakat global 

Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan, baik itu dalam bidang 

sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, atau bidang lainnya. Ini memiliki efek 

positif dan negatif. Ada perkembangan menarik yang penulis temukan dalam 

masyarakat global: kecenderungan masyarakat mulai berubah dalam pencarian makna 

hidup, baik humanisme maupun nilai spiritual. Hal ini berkaitan dengan paparan 

dampak negatif era globalisasi terhadap masyarakat, yang melupakan perilaku sebagai 

salah satu komponen orientasi keabadian.  

 Untuk mengatasi masalah ini, Islam telah memberikan solusi berupa pelajaran yang 

dikemas dalam bentuk dakwah. Banyak materi-materi tuntunan Islam yang sangat menarik 

untuk dicermati dan isinya dapat dikontekstualisasikan dengan masyarakat global melalui 

dakwah.33 

                                                             
32

Teddy Khumaedi And Siti Fatimah, “Urgensi Dakwah Melalui Media Sosial,” Al-Mubin; 
Islamic Scientific Journal 2, No. 2 (2019): 106–13. 

33
Munawir Haris, “Urgensi Dakwah Dan Problematika Masyarakat Global,” Tasamuh: Jurnal 

Studi Islam 10, No. 1 (2018): 1–29. 
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d. Dakwah halaqah sebagai pemberdayaan masyarakat digital 

Kegiatan dakwah yang sering diartikan sebagai kegiatan lisan termasuk 

pemberdayaan masyarakat. Dakwah billhal mengacu pada dakwah dalam bentuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dakwah dengan tindakan (bilhal) dimaksudkan 

tidak hanya untuk meningkatkan kualitas iman Anda, tetapi juga untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat sebagai mad'u. Pola pemberdayaan dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan paradigma pemberdayaan 

masyarakat, dakwah bertujuan untuk memperbaiki keadaan mad‟u melalui sarana 

ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.  

Mad‟u diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan dakwah 

sebagai hasil pemberdayaan masyarakat. Dalam pandangan dunia Islam, 

pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan mulia yaitu menutup kesenjangan sosial 

ekonomi antar umat. Akibatnya, prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam 

Islam, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan, partisipasi, menghormati etos kerja, dan 

bantuan. Dalam Islam, ada dua pendekatan pemberdayaan masyarakat: pemberdayaan 

konsumen konsumtif, dan pemberdayaan masyarakat produktif.34 

 

                                                             
34

Ainur Rofiq, “Urgensi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Di Era Industry 4.0,” Indonesian 
Journal Of Islamic Communication 3, No. 1 (2020): 1–21. 
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4. Keunikan Dakwah Halaqah 

Dakwah halaqah  mampu mempengaruhi sikap, pola pikir, akhlak serta tingka 

laku seseorang. Dalam islam dakwah halaqah  tidak terbatas pada penyampaikan 

informasi agama saja, namun lebih lanjut diyakini sevagai  pandangan hidup yang 

diimplementasikan secara kaffah. Maka dari itu dakwah halaqah  mampu 

diintegrasikan kedalam berbagai aktivitas dakwah di segala lini seperti sekolah 

hingga kampus. 

Hasil integrasi ini kemudian akan membetuk karakter-karakter unggu melalui 

tahapan: tarbiyah dzatiya, dakwah fardiyah dan amal jama‟i. Dakwah halaqah 

dengan sistem tarbiyah dzatiya menjadi pembinaan dasar. Seseorang dibina untuk 

membentuk kepribadian yang islami dari segi ilmu, iman, akhlak dan sosila. Dakwah 

faridya dilakukan secara pendekatan personal dan amal jamai adalah dakwah 

halaqah yang dilakukan secara bersama-sama. 35 

5. Kelemahan Dakwah Halaqah 

Dakwah halaqah  terkadang tidak mencapai capaian maksimal karena 

beberapa permasalah yang menjadi kelamahan metode dakwah ini diantaranya 

a. Para naquba (fasilitator) tidak mendapat bimbingan dan pengalaman yang 

mencukupi untuk melaksanakan kaedah halaqah akibatnya kurang memahami tujuan 

                                                             
35

Siti Aisyah, “Penerapan Sistem Halaqah Dalam Kegiatan Dakwah Kampus (Studi Kasus Di 
Ldk Ummul Fikroh Uin Smh Banten)” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana 

Hasanuddin" Banten, 2018). 



30 
 

      
 

dan matlmat halaqah , tidak memahami kandungan silabus/skema tarbiayah yang 

sesuai dengan marhalah mad‟u, tidaks sesuai dengan kaedah penyampaian dan 

pengendalian halaqah dan mereka tidak memberikan tumpuan dan tidak 

bermu‟syashah dengan ahli halaqah 

b. Tidak mengenal sasaran dakwah halaqah seperti tarap pedndidikan, ilmu 

pengetahuan, latar belakang keluarga, pekerjaan, pengalaman dan sebagainya. 

Sehingga murobbi tidak peka terhadap mad‟unya 

c. Dakwah halaqah bergantung pada pemikiran dak perjuangan murobbi. 

Dampaknya terlihat dari pribadi dan pembawaan dalam  dakwah halaqa sebagai 

pembimbing halaqah. 

6. Unsur Karakter Dalam Dakwah Halaqah 

Konsep nilai ada dua yaitu nilai nurani (value of being) dan nilai member 

(value of giving). Nilai yang berasal dari dalam diri manusia yang akhirnya 

mengembangkan perilaku dan cara berperilaku kepada orang lain adalah esensial dari 

nilai nurani. Didalamnya ada kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, 

potensi, disiplin, tau batas, kemurnian dan kesusilaan. Sedangkan nilai memberi 

adalah nilai yang terbentuk oleh interaksi-interaksi yang terjadi pada manusia.  

Contohnya kesetiaan, kasih saying, cinta, terpercaya, hormat, peka, baik hati, rama, 

adil dan murah hati. Diyakini bahwa setiap orang harusnya memiliki patokan dan 

standar diri dalam berperilaku.  
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Karakter memiliki makna yang berdekatan dengan etika. Sebuah karakter 

dinilai baik jika berlandaskan etika yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang 

harus ada dalam Dakwah halaqah untuk membentuk karakter mencakup etika dan 

moral. Jika etika bermakna usaha dalam memakai akal budi dan kemampuan pikir 

dalam mencari solusi hidup yang baik, maka moral adalah aturan normatif yang 

menjadi pegangan. Etika adalah ilmu kritis dan sistematis mengenai moral, 

sedangkan moral adalah objek material etika. Nilai-nilai karakter yang baik haruslah 

mengandung nilai etika dan moral seperti budaya bersih, kritis, sopan santun, 

mandiri, bertanggung jawab, kepemimpinan, keteladanan, keramahan, kejujuran, 

keadilan , rasa hormat.  

Beberapa unsur karakter yang terdapat di dalam dakwah halaqah  adalah : 

a. Emosi 

Emosi manusia merupakan perasaan atau bergulatan jiwa yang muncul di 

dalam diri seseornag. Emosi dipicu baik dari dalam diri maupun dari luar diri36. 

Ransangan ini pada anak merupakan respon diri terhadap pemicu yang diberikan bisa 

berbentuk marah, sedih dan sebagainya.37 

 

 
                                                             

36
Nur Ariska Anggraini and Nurul Fadillah, “Analisis Deteksi Emosi Manusia Dari Suara 

Percakapan Menggunakan Matlab Dengan Metode KNN,” InfoTekJar (Jurnal Nas. Inform. Dan 
Teknol. Jaringan) 3, no. 2 (2019): 176–79. 

37Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (Kencana, 2011). 
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b. Konsep diri 

Kosnep diri adalah kesan individu terhadap diri mereka sendiri.38konsep ini 

berkaitan dengan cara seseorang memandang diri yang berpengaruh pada 

hubungannya dengan lingkungan. Konsep diri yang positif akan melahiran motivasi 

diri  yang tinggi.39,40 

c. Kebiasaan dan Kemauan 

Kebiasaan termasuk aspek perilaku yang ditetapkan dan dilakukan secara 

berulang-ulang dalam rentan waktu yang lama. Sedangkan Sekolah di Indonesia 

berkonsentrasi pada pengembangan dan penanaman nilai-nilai sebagai berikut   

d. Religius 

Nilai religius  asal katanya adalah religius atau religious yang berarti agama 

dalam bahasa Inggris. Ditinjau dari bahasa latin religie terdiri dari dua suku kata yaitu 

re artinya kembali dan ligere artinya terkait atau terikat. Terdapat tiga kategori dalam 

nilai religius yaitu (1) Melibatkan diri dengan Allah Yang Maha Mutlak, (2) Secara 

sadar berperilaku sesuai nilai yang ditetapkan Tuhan Yang Maha Esa. (3)  Berpasrah 

diri terhadap ketetapan Allah dalam diri, hidup dan matinya.  Umumnya orang yang 

memiliki nilai religius tinggi akan membentuk wataknya dengan membentuk 

                                                             
38

Winanti Siwi Respati, Aries Yulianto, and Noryta Widiana, “Perbedaan Konsep Diri Antara 
Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive, Dan 
Authoritative,” Jurnal Psikologi 4, no. 2 (2006): 119–38. 

39
Muhammad Harfin Zuhdi, “Istiqomah Dan Konsep Diri Seorang Muslim,” Religia, 2011. 

40
Mareta Bayanie, “Hubungan Motivasi Berprestasi Dan Konsep Diri Dengan Sikap Kreatif,” 

Jurnal Pendidikan Usia Dini 7, no. 1 (2012): 155–72. 
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keterikatan pada nilai-nilai agama yang dianutnya. Sebagai Negara yang 

berlandaskan Pancasila, maka nilai religiu ini relevan dengan nilai pancasila di sila 

pertama yaitu keTuhanan Yang Maha Esa. Sehingga menanamkan nilai religius pada 

diri anak didik akan menguatkan nilai pancasila pada generasi tersebut   

Sikaf ini tercermin dari cara mereka bersikap dan berperilaku terhadap ajaran 

agama masing-masing. Orang yang memiliki nilai ini akan patuh terhadap ajaran 

agamanya, bertoleransi terhadap agama lain dan saling menghargai serta 

menghormati sesame pemeluk agama maupun berbeda agama. Nilai ini memiliki 

peran penting dalam semua aspek kehidupan manusia.  Nilai-nilai religius yang 

kental dapat mencegah perilaku menyimpang seperti vandalism, penggunaan 

narkoba, sex bebas, pelecehan dan penyerangan seksual dan sebagainya.  Hal ini 

dimungkinkan karena nilai religius  ini akan  memberikan dorongan pengendalian diri 

yang kuat.  

Riset lain menemukan bahwa nilai religius dalam kajian psikososial terbukti 

mengurangi bunuh diri, resiko depresi, kesedihan berkepanjang, menambah harapan 

hidup, stabilitas pernikahan dan pemulihan diri baik secara psikis maupun fisik. 

Selain itu Pemantauan diri sebagai langkah awal untuk melakukan introspeksi diri 

terhadap perbuatan yang telah dilakukan tumbuh dengan sendirinya jika seseorang 

memiliki nilai religiusitas dalam dirinya. Sebuah riset empiris  menemukan bahwa 

setidaknya  ada enam peranan penting nilai religius yaitu (1) memiliki pengendalian 

diri yang tinggi (self control).(2) Terorganisir dalam mencapai tujuan. (3) Membantu 
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pemantauan diri (self monitoring) (4) Memiliki pengembangan penguatan diri (self 

regulatory), (5) Mampu mengatur diri dan (6) Berpengaruh terhadap kesehatan, 

kesejahteraan dan perilaku sosial  

Religius adalah sikap yang mengaitkan seluruh aturan hidupnya dengan 

agama yang dianutnya. Makna religius secara diartikan sebagai beragamaan yang 

menitik beratkan pada aspek yang ada di dalam hati nurani dan tidak bersifat formal. 

Sikap religius yang tertanam dalam diri seseorang terlihat dari cara dia melakukan 

pekerjaannya seperti kejujuran, keadilan, rendah hati, efisien dalam bekerja, 

bermanfaat bagi orang lain, disiplin tinggi, memiliki visi ke depan, dan 

keseimbangan.  

e. Jujur 

Upaya menjadikan diri sebagai tolak ukur orang yang dapat dipercaya dalam 

bentuk perilaku adalah kejujuran. Nilai jujur tercermin dari ucapan, pikiran dan 

tindakan yang sama  . Jujur adalah tindakan yang dilandasi pada usaha menjadi 

seseorang yang dapat dipercaya dalam perkataan,tindakan dan pekerjaan.  

Sifat utama dan kunci dalam kehidupan sosial adalah kejujuran. Sifat ini 

hakikatnya diinginkan oleh semua orang terdapat dalam dirinya. Dalam 

berkomunikasi dituntut untuk memiliki kejujuran, meskipun tidak semua orang bisa 

tetap jujur dalam setiap kondisi. Nilai ini erat kaitannya dengan keislaman seseorang 

baik itu akidah, akhlak maupun muamalah. Asal kata jujur dalam bahasa arab adalah 
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shiddiq  yang bermakna benar, dapat dipercaya. Maka jujur adalah perilaku dalam 

berbicara dan berperilaku sesuai dengan kebenaran.  Lawan kata jujur adalah kidzb 

(dusta atau bohong). 

Jujur adalah sifat yang diwariskan oleh para nabi dan rasul . Kejujuran mereka 

tidak hanya berupa ucapan tetap juga tercermin pada perilaku dan tindakan mereka 

yang selalu sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Perintah untuk senantiasa 

jujur, ikhlas dan benar dalam semua perjalan hidup kita sebagai muslim disebutkan 

dalam Surah Al-Anfal (8) : 27 yang berbunyi 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya”

41 

 

Kejujuran adalah pilar kehidupan masyarakat yang beretika.  Kejujuran akan 

memberikan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, mendatangkan keadilan.  

Orang yang jujur senantiasa berucap jujur dan bertindak sesuai dengan realita 

sehingga dikatakan dapat berbuat adil dan benar. Nilai kejujuran dalam diri seseorang 

dipengaruhi oleh faktor iri hati, lingkungan, social ekonomi, keinginan yang tidak 

terkendali dan laiinya  . Untuk mendeteksi nilai kejujuran ini terdapat Sembilan 

indikator yang bisa dilihat yaitu (1) Memahami hal yang menjadi miliknya (2) 

Merawat dan menjaga barang yang menjadi milik bersama (3) Berkata jujur (4) 

Mengembalikan barang yang bukan miliknya (5) Menghargai milik bersama (6) 

                                                             
41QS Al-Anfal/8:27 (Asyaamil quran, n.d.). 
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Mengakui kesalahan (7) Berani minta maaf dan memberikan maaf (8) Menghargai 

keunggulan orang lain (9) Tidak menumpuk mainan atau makanan untuk dirinya saja.  

Seseorang yang memiliki nilai kejujuran dalam dirinya diasumsikan telah 

memiliki modal hidup dalam masyarakat yang baik.  Kejujuran adalah cerminan dari 

berbagai sikap yang berasas kebenaran dan moral yang terpuji. Nilai ini sebenarnya 

telah ditanamkan Allah pada anak. Namun interaksi yang terjadi dan lingkungan yang 

tidak merawat nilai lahiriah tersebut menyebabkan pergeseran pada perilaku anak. 

Kejujuran adalah bagian dari komponen sistem rohania. Nilai ini memantulkan 

perilaku yang terpuji (honorable, respectable, creditable, maqaman mahmuda).  

Kejujuran diikuti oleh sikap tanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya.  

Secara garis besar kejujuran memiliki berbagai bentuk yaitu (1) Jujur pada diri 

sendiri.  Refleksi moral dari mendirikan shalat adalah jujur, ikhlas dan tabah. Orang 

yang jujur dengan sholatnya melakukan sholat baik gerakan dan bacaannya sebagai 

bukti aktual dan pemaknaan yang kuat. (2) Jujur terhadap orang lain. Selain berucap 

dan berperilaku yang benar, orang yang jujur pada orang lain juga akan memberikan 

manfaat kepada orang lain.(3) Jujur terhadap Allah. Contoh melaksanakan segala 

perintah Allah, menghadirkan Allah dalam hatinya dan selalu merasa diawasi 

sehingga perkataan, pikiran dan perilakunya selalu senantiasa pada hal yang benar.   
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f.  Mandiri 

Seseorang yang memiliki sikap mandiri memiliki kemampuan untuk bebas 

berbuat melakukan sesuatu berdasarkan dorongan dari dirinya sendir baik untuk 

pemenuhan kebutuhan pribadi, berprestasi, dan melakukan sesuatu tanpa bergantung 

pada orang lain. Mereka yang mandiri memiliki kemampuan berfikir yang kreatif dan 

penuh inisiatif, percaya diri, dan berani mengambil keputusan. Ciri-ciri manusia yang 

mandiri adalah (1) Percaya diri.  Dalam bekerja ia yakin pada kemampuan dan 

analisa yang dia lakukan dengan efektif. (2) Bisa bekerja sendiri. Dengan sekuat 

tenaga ia mengupayakan untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan sesuai 

keahliannya. (3) Memiliki keahlian dan menguasainya sesuai dengan pekerjaannya. 

(4) Menghargai waktu (5) Bertanggung jawab.  Karena memiliki analisis yang baik , 

keterampilan yang memadai , seseorang yang mandiri mengetahui resiko dari 

pekerjaan yang dilakukannya sehingga ia bisa bertanggung jawab atas semua resiko 

tersebut. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan kemandirian ini bisa 

berpembang dengan optimal ke arah yang positif adalah Gen keturunan keluarga, cara 

pengasuhan, sistem Dakwah halaqah untuk membentuk karakter yang didapatkan, 

dan sistem yang terdapat masyarakat tempat ia tumbuh.  

Mandiri adalah sifat kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan masalah 

sendiri dengan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian secara 
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etimologi artinya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain.  Padanan 

kata dari kata mandiri adalah autonomy dan independence.  Secara terminologi 

mandiri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu sendiri 

serta bebas dari kendali orang lain. Mandiri adalah bagian dari personalitas anak yang 

memberikan perbedaan terhadap anak yang lain. Hal ini bisa dilihat dari perilaku, 

bentuk sosial dan emosional anak.42 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang bisa melakukan tugas atau 

pekerjaannya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Orang dengan kemandirian 

mampu lebih baik dalam belajar, memonitor, mengevaluasi dan mengatur dirinya 

untuk belajar lebih efektif dan efisien. Mandiri dalam belajar merupakan proses yang 

membantu seseorang untuk mengatur pikiran, perilaku, dan perasaan mereka untuk 

mencapai keberhasilan. Dalam kemandirian terdapat tiga aspek penting yaitu personal 

attribute, processes, learning context. 

Untuk mendeteksi keberadaan nilai mandiri pada seseorang maka ada 

indikator yang dapat digunakan yaitu (1) Tidak bergantung  terhadap orang lain, (2) 

Percaya diri, (3) Disiplin, (4) Bertanggungjawab (5) Berinisiatif dan (6) Mampu 

mengendalikan dirinya (Masriah dkk., 2015). Seseorang yang mandiri memiliki 

kemampuan untuk berpikir dan berperilaku untuk dirinya sendiri dengan ciri aktif, 

kreatif, dan bertindak spontan. Teori lain menyebutkan bahwa terdapat empat bentuk 

                                                             
42Dewi Asri Wulandari, Saefuddin Saefuddin, and Jajang Aisyul Muzakki, “Implementasi Pendekatan 
Metode Montessori Dalam Membentuk Karakter Mandiri Pada Anak Usia Dini,” AWLADY: Jurnal 
Pendidikan Anak 4, no. 2 (2018): 1–19. 
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kemandirian yaitu (1) Kemandirian dari aspek emosi adalah kemampuan untuk 

mengendalikan emosi diri dan tidak memerlukan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan emosinya (2) Kemandirian ekonomi adalah kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan  ekonominya tanpa perlu meminta pada orang lain, (3) Kemandirian dalam 

kecerdasan adalah kemampuan problem solving yang dimilikinya dan (4) 

Kemandirian sosial adalah mampu berinteraksi dengan bebas di lingkungan sosial  . 

Mandiri dalam belajar dapat dideskripsikan sebagai berikut (1) Bertanggung 

jawab dalam pengambilan keputusan (2) Mandiri dalam situasi pembelajaran (3) 

Mandiri dan anti sosial berbeda. (4) Pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran.  

g.  Bertanggung jawab 

Pengertian tanggung jawab secara etimologi adalah suatu kondisi yang wajib 

ditanggung, memikul jawab, menanggung akibat atau memberikan jawab. Tanggung 

jawab juga didefinisikan sebagai kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap perilaku 

yang disengaja maupun tidak disengaja yang telah ia lakukan. Kesadaran akan 

kewajiban diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang bertanggung jawab. Tanggung 

jawab yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Nilai 

tanggung jawab ini tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya aspek 

fisio-psikososial.  Dakwah halaqah untuk membentuk karakter dan sosialisasi adalah 

salah satu saran untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran 

tanggung jawab.  
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Yang mendasari pemahaman seseorang sebagai makhluk bermoral dan 

berakhlak muliah adalah tanggung jawab.  Rasa tanggung jawab tidak hanya 

menyangkut masalah pribadi tapi interaksi sosial yang dilakukan seseorang.  

Berdasarkan hal tersebut maka tanggung jawab dapat berbentuk tanggung jawab 

moral dan tanggung jawab warga Negara. Tanggung jawab moral berkaitan dengan 

tindakan yang bermoral atau tidak yang lahir dari hati nurani. Unsur dari tanggung 

jawab moral adalah bebas bertindak dan perilaku yang terintegralkan dengan 

tanggung jawab dari hati nurani. Tanggung jawab Negara adalah bentuk tanggung 

jawab sebagai warga Negara maupun sebagai pemegang jabatan pemerinta.  

Tanggung jawab bagi seorang pelajar dapat dikembangkan melalui 

pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan sejak usia dini, sehingga 

tanggung jawab ini dapat berkemabang matang membentuk karakter mereka. Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka diperlukan strategi. Salah satu strateginya adalah 

pembiasaan yang dimulai dari tahap moralitas dengan paksaan hingga tahap moralitas 

otonomi. Artinya untuk memaksimalkan tanggung jawab bagi pelajar bisa dimulai 

dengan kebiasaan yang bersifat memaksa sehingga timbul kesadaran diri untuk 

melakukannya tanpa paksaan dengan tetap memberikan bimbingan dan model 

teladan.   

Untuk mengenali nilai tanggung jawab dalam diri seseorang maka diperlukan 

indikator untuk mengukurnya yaitu (1) Melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan serta memiliki perencanaan (2) Melakukan yang terbaik dalam setiap tugas 
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yang dikerjakannya (3) Memiliki pengendalian diri dan sikap disiplin (4) Memiliki 

pertibangan sebelum bertindak dan juga mengukur konsekuensinya (5) Bertanggung 

jawab atas kata-kata, tindakan dan sikap (6) Menjadi contoh yang baik bagi orang 

lain.  

h.  Toleransi  

Toleransi adalah sikap dan perilaku yang menunjukan penghargaan terhadap 

perbedaan yang ada baik agama, suku, pendapat dan sebagainya yang berbeda dari 

dirinya. 

i.  Kerja Keras 

Perilaku yang merefleksikan usaha yang totalitas dalam mengatasi berbagai 

permasalahan dalam belajar dan tugas serta mengerjakannya dengan baik dan tuntas. 

Nilai lain yang juga dikembangkan dalam Dakwah halaqah untuk membentuk 

karakter adalah Kreatif, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta 

Tanah Air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli 

terhadap lingkungan dan sosial.   
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B. Pondok Pesantren Dan Pembinaan Karakter 

1. Pengertian Pesantren 

Pondok pesatren adalah pendidikan pertama dan tertua di Indonesia.  Secara 

terminologi, pondok pesantren merupakan tempat lahirnya dimensi ekstorik 

(penghargaan yang sesungguhnya) Islam yang diajarkan, dengan bentuk dan 

sistemnya yang berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, 

sistem tersebut digunakan untuk pendidikan agama dan pengajaran Hindu pada 

umumnya.43 

Istilah pesantren berasal dari bahasa arab yaitu funduq yang berarti tempat 

menginap, asrama atau hotel, rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari 

bambu.  Di Aceh pesantren dikenal dengan nama dayah. Pada abad ke1-16 pesanten 

di Indonesia telah menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia. 

Banyak orang mengartikan pesantren dalam bentuk struktur fisik pesantren itu 

sendiri, baik berupa bangunan tradisional, para santri yang sederhana, dan juga 

ketaatan santri secara mutlak kepada kyai, atau sebaliknya banyak yang mengenal 

pesantren dari perspektif yang lebih luas, yaitu pesantren. Besarnya peran dunia 

pesantren dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, serta besar kontribusi 

pesantren dalam membentuk dan memelihara sosial, budaya, politik, dan agama.44 
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Herman Herman, “Sejarah Pesantren Di Indonesia,” Al-Ta‟dib: Jurnal Kajian Ilmu 

Kependidikan 6, No. 2 (2013): 145–58. 
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Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren,” Jurnal Aspikom 2, 
No. 6 (2017): 385–95. 
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Pondok pesantren adalah pendidikan yang bercirikan Indonesia, ia tumbuh 

dan berkembang di masyarakat dan kemandirian yang telah terbukti hingga sekarang.  

Esesialnya istilah pondok dan pesantren bermakna sama dengan sedikit perbedaan. 

Asrama penginapan santir sehari-hari yang menjadi pembedanya. Secara etimologi 

kata santri mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi pe-santria-an 

yang bermakna kata “shasri” yang berarti murid. Kata “shastri” berasal dari India 

yang bermakna orang yang mengetahui buku suci agama atau seorang sarjana ahli 

kitab suci. Akar kata dari “shastri” sendiri adalah shastra yang berarti buku suci, buku 

agama atau tentang ilmu pengetahuan. Definisi secara terinologi diartikan sebagai 

suatu lembaga pendidikan dan penyebaran agama islam. 45 

Pesantren adalah suatu kompleks yang terpisah dengan kehidupan lingkungan 

sekitarnya yang terdiri dari bangunan rumah kediaman pengasuh, sebuah surau atau 

masjid tempat pengajaran diberikan dan asrama tempat tinggal para santri. Secara 

etimologi pengertian ini dikuatkan pendapat lain yang mengemukakan bahwa asal 

kata pesantren adalah bahasa sangskerta yaitu “sant” yang berarti baik dan “tra” ang 

bermakna suka menolong. Dimana pesantren menjadi tempat tinggal santri dan 

murobbinya yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan saling berbuat 

baik dan tolong menolong dalam mempelajari agama.46 

                                                             
45Moh Zaiful Rosyidah S. Pd I., Try Subakti Horyadi M. H. Drs, And Achmad Fauzi M. H. I. 

Mustajab, S. Ag , S. Ipi, Pesantren Dan Pengelolaannya (Pamekasang: Duta Media Publishing, 2020) 
Hal 51-71. 

46Husnah Nashihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: Formaci, 
2017) Hal 39-45. 
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2. Sejarah Perkembangan Pesantren 

Secara historis telah terjadi transpormasi sistem pesantren yang pada awalnya 

dilakukan oleh kaum Hindu-Budha dimana secara institusional pesantren menjadi 

tonggak awal pendidikan di Indonesia. Terjadi pertentangan bagi para ahli mengenai 

hal ini. IP Simanjuntak mengemukakan bahwa pesantren mengambil model dan tidak 

mengubah struktur organisasi dari lembaga pendidikan mandala masa Hindu. Namun 

Hanun Asrohan dalam disertasinya menyangkal hal tersebut, ia mengatakan bahwa 

pesantren awalnya hanya berdiri di atas tapa perdikan dan sudah bukan kelanjutan 

dari sistem pendidikan mandala.47 

Pondok pesantren adalah sarana pembelajaran paling tua di Indonesia. 

Keberadaan pondok pesantren mengilhami model dan sistem-sistem  yang saat ini 

telah ada.  Sisi menarik dari pesantren yang selalu menarik dikaji oleh lembaga 

adalah perubahan dan modernisasi dakwah Islam.  Keunikan lain dari pondok 

pesantren adalah sifat keIslaman dan ke-Indonesiaan yang terintegrasi dengan apik. 

Selain kesederhanaan, system dan manhaj yang terkesan apa adanya, serta hubungan 

interpersonal murabbi  dan santri yang kuat. Yang peling menonjol adalah peran dan 

kiprahnya bagi masyarakat, negara dan umat manusia yang tidak bisa disepelekan.48 

Esensi dakwah Islam terdapat pada unsur imam, ilmu dan amal yang totalitas 

dalam hal teori dan praktek. Pondok pesantren disebut lembaga dakwah karena di 

dalamnya secara harmonis ketiga unsur tersebut dikembangkan. Sebuah iman tidak 

                                                             
47Nashihin. 
48

Khoiri, “Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan 
Islam.”223-241 
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akan sempurna tanpa hadirnya ilmu, sedang iman dan ilmu akan sia-sia jika tidak 

diamalkan. 

“pesantren memiliki posisi yang sangat penting karena kehadirannya tidak 
hanya menempatkan diri sebagai tempat bagi kegiatan pendidikan, tetapi juga 
menjadi basis kegiatan dakwah islam...”

49 

 

Istilah lain dari pesantren yang menjadi ciri khas dakwah islamiyah adalah 

pondok (Jawa), daya , rangkang atau muenasah (Aceh) dan surau (Minangkabau). 

Kata pesantren berasal dari kata “santri” dan diberi imbuhan awal pe- dan akhiran –an 

yang bermakna tempat tinggal dan belajar para santri. Ada beberapa pendapat 

mengenai asal pesantren, salah satunya menyebutkan bahwa pesantren berasal dari 

lembaga pengajian dan pengajaran Islam di Masjid-Masjid Khan di Mesir sejak abad 

19. 50 

Kata pesantren dan pondok adalah kata yang saling berkaitan.  Pondok secara 

etimologi berasal dari bahasa Arab, funduq yang bermakna rumah tempat mengenal, 

ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Secara tipologi pesantren terbagi tiga 

yaitu salafiyyah (tradisional), modern dan terpadu51 

                                                             
49

Ading Kusdianah, “Sejarah Pesantren” (Jakarta: Humaniora, 2014), 27–31. 
50

Adi Fadli, “Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya,” El-Hikam 5, No. 1 (2012): 29–42. 
51

Mohammad Masrur, “Figur Kyai Dan Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren,” 

Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan 1, No. 01 (2018): 272–82. 
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“dalam konteks ke-Indonesiaan, secara terminologis kata pondok sering 
dipahami sebagai tempat penampungan  sederhana bagi para pelajar atau 
santri yang jauh dari tempat asalnya”

52 

 

Pesantren dalam perkembangannya juga menjadi pusat perjuangan dan 

perlawanan, sekaligus menjadi benteng pertahanan umat Islam di dalam menentang 

kegiatan penjajahan. Dalam kegiatan dakwah Islam , pesantren membina calon-calon 

murobbi, kiyai, atau ulama ulama.  Setelah menempuh pendidikan di pesantren maka 

santri akan pulang ke kampung halaman untuk menyebarkan ilmu agama yang telah 

diperolehnya.53 

a. Pesantren Di Masa Kolonial 

Selama masa kolonial, pesantren terus-menerus dihadapkan dengan penjajah 

Belanda yang sangat membatasi kebebasan bergerak mereka. Belanda telah 

mengeluarkan peraturan setidaknya empat kali untuk menghambat pembangunan 

pesantren di Indonesia. Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak 

memiliki izin di bawah Ordonansi Sekolah Widle. 

Belanda telah membatasi pendidikan dan pengembangan pesantren sejak 

perjanjian Giyanti. Pada tahun 1825, Belanda bahkan mengeluarkan resolusi 

pembatasan jumlah jemaah haji. Mahasiswa Indonesia mulai melawan balik sebagai 

                                                             
52

Adnan Mahdi, “Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia,” Islamic 
Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 2, No. 1 (2013): 1–20. 

53
Kusdianah, “Sejarah Pesantren.” 
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tanggapan terhadap Belanda. Sejak Belanda mencabut resolusi pembatasan jumlah 

jemaah haji pada abad ke-19, jumlah ulama Indonesia yang menunaikan haji 

meningkat.54 

Penampilan kharismatik Kyai Hasyim Asy'ari terbilang efektif. Pada masa 

penjajahan Jepang, pesantren menjadi sasaran kebijakan Saikere pemerintah Jepang. 

Penangkapan dan pemenjaraan kyai tersebut memicu protes mahasiswa.55 

b. Pesantren di Masa Kemerdekaan 

Fatwa-fatwa kemerdekaan diterima dengan sangat baik oleh umat Islam 

sehingga mereka menciptakan arek-arek. Surabaya dikomandoi oleh Bung Tomo 

dengan semboyan Allah Maha Besar! Freedom or Death tidak takut menghadapi 

penjajah bersenjata Inggris. Dengan pengorbanan lebih dari 10.000 pejuang, Inggris 

akhirnya diusir dan gagal menduduki Surabaya.56 

Pesantren kehilangan pengaruh setelah Perang Dunia II karena pemerintah 

Soekarno melihat mereka terlalu dekat dengan Islam. Pada masa Orde Baru, 

Golongan Karya (Golkar) sebagai calon pemilu selalu membutuhkan dukungan dari 

pihak Pesantren, di samping dinamika politik umat Islam dan negara. 

Pada masa Orde Baru, madrasah mulai menjamur. Suasana ini tampak 

kondusif hingga terbitnya tiga Keputusan Menteri (Keputusan Bersama) tentang 
                                                             

54
Dewi Fatmawati And Rifa‟i Ahmad, “Kurikulum Pesantren Ideal Di Era Digital,” Syntax 

Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, No. 6 (2021): 2689–99. 
55

Mahdi, “Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia.” Hal 127-141 
56Mahdi. 
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kesetaraan Madrasah dan sekolah umum.Pesantren masih dianggap warga kelas dua 

di kalangan santri di Indonesia karena pendidikan mereka dianggap tidak pantas oleh 

pemerintah. Bahkan lulusan pesantren pun tidak diterima menjadi pegawai 

pemerintah saat itu. Kondisi dunia nyata yang demikian mengakibatkan pesantren 

mengalami pasang surut dalam era pembangunan.57 

c.   Pesantren Di Era Sekarang 

Menyusul jatuhnya rezim Orde Baru, pemerintah mulai mengakui pendidikan 

pesantren. Pada tahun 2003/2004, Dirjen IKIP Departemen Agama RI menyatakan 

bahwa Indonesia memiliki 14.656 pondok pesantren.Pesantren dianggap sebagai 

penyumbang penyebaran aksi terorisme di Indonesia. Mereka harus berpedoman pada 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik, dan standar personalia. 

Banyak pesantren yang mengadopsi kurikulum Kemendiknas, yang terdiri 

dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Untuk menghindari 

hal tersebut, pesantren harus berpegang pada prinsip utama, al-muhafazah 'ala al-

qadim.58 

 

 
                                                             

57
Jailani Jailani, “Relevansi Kurikulum Pesantren Perspekti Kh. Abdurrahman Wahid Dengan 

Kurikulum Pondok Pesantren Gedangan Di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang” (Phd 

Thesis, Iain Madura, 2021) Hal 47-61. 
58

Mahdi, “Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia.”Hal77 
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3. Pola Pengembangan Dan Tipe Pesantren 

a. Pola Pengembangan Sporadis ( Berdasarkan aspirasi tiap pesantren) 

Kegiatan pokok dalam pola pengembangan sporadi adalah bentuknya ada 

yang menyerupai sekolah non agama (SMP dan SMA), kurikulumnya terintegrasi 

dengan pelajaran umum, pembina berasal dari instansi atau organisasi masyarakat. 

b. Pola Pengembangan Pendidikan Keterampilan Oleh Kementrian Agama 

pola ini biasanya dipecah komponennya menjadi pendidikan kepramukaan, 

pendidikan kesehatan, pendidikan kejuruan. 

c.    Pola pengembangan Latihan Pengembangan Masyarakat Oleh LP3ES 

Pesantren bekerja sama dengan berbagai lembaga lain baik dari pemerintah 

maupun swasta, dari dalam dan luar negeri  untuk mendidik sebagain santri menjadi 

tenaga pengembangan masyarakat yang mampu mengetahui kebutuhan masyarakat, 

menggali sumber daya alam dan manusia yang dapat berkontribusi dalam 

masyarakat.59 

Jika dilihat dari perubahan pesantren saat ini maka dapat digolongkan sebagai 

berikut.60 

a. Pesantren Tipe A yaitu pesantren yang sangat tradisional. Nilai-nilai 

tradisional tidak mengalami transformasi yang berarti dalam sistem 

                                                             
59Nashihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren. 
60Rosyidah, Horyadi, And Fauzi, Pesantren Dan Pengelolaannya. 2020 
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pendidikannya atau tidak ada inovasi yang cukup menonjol dari pesantren 

ini. tradisi-tradisi pesantren klasik dengan corak keislamannya masih tetap 

dipertahankan. 

b. Pesantren Tipe B yaitu pesantren yang memiliki sarana dan prasarana seperti 

Masjid, rumah Kiai, asrama yang disediakan untuk santri  dan ruangan 

belajar. 

c. Pesantren Tipe C adalah pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah 

(madrasa, SMU atau kejuruan) yang menjadi ciri khas kebaharuan dan 

modernisasai dalam pendidikan Islam di pesantren. 

d. Pesantren Tipe D yaitu pesantren moderen yang terbuka untuk umum, 

transformasinya sangat signifikan dapat terlihat pada sistem pendidikan 

maupun unsur lembaganya. 

e. Pesantren Tipe E yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan 

formal, tetapi memberik kesempatan kepada santri untuk belajar pada jenjang 

pendidikan formal di luar pesantren. 

f. Pesantren Tipe F atauma‟had „Aly, tipe ini biasanya ada pada perguruan 

tinggi agama atau perguruan tinggi bercorak agama. 
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4. Tujuan Pesantren 

Secara umum pesantren bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan 

karakter muslim yaitu karakter beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, 

bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmad kepada masyarakat dengan jalan 

menjadi kawula atau abdi masyarakat sebagaimana karakter Nabi SAW yang menjadi 

pelayan masyarakat, mampu mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, 

menyebarkan  agama atau menegakkan Islam dan kejayaan di tengah masyarakat dan 

mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan karakter manusia. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pesantren adalah mencetak ulama 

yang menjadi panutan masyarakat. Selain itu pesantren adalah sarana untuk 

mengembangkan ajaran Islam agar lebih memahami ajaran-ajaran agama terutama 

dalam bidang fiqih, bahasa arab, tafsir, hadis dan tasawuf. Seiring perkembangan 

zaman, tujuan ini juga berkembang untuk mengembangkan diri menjadi ulama 

berintelektual tinggi  baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum.61 

Tujuan pesantren dibagi menjadi dua tujuan makro dan tujuan mikro. Tujuan 

makro mengacu pada teologi pendidikan yang didasari pada Al-Qur‟an Surat Al-Alaq 

(96); 3-5 yang artinya 

                                                             
61Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, 2015) Hal 55-69. 
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Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia ) 
dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya62 

Tujuan makro terbagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Menyelamatkan dan melindungi fitrah manusia. 

b. Mengembangkan potensi yang dimiliki fitrah manusia. 

c. Menyelaraskan langka perjalanan fitrah mukhallaqah (manusia fitra) dengan 

rambu-rambu fitrah munazalah (agama fitra yaitu Islam). 

            Pendapat ulama lain menyebutkan bahwa tujuan pesantren adalah 

memberikan pendidikan secara jasamaniah, rohania dan mental yang dikategorikan 

dalam tiga bidang yaitu fisik-materil, ruhania-spiritual dan mental-emosional 

ditambah dengan pendidikan sosial.63 

Tujuan institusiaonal pesantren adalah mempertahankan hakikatnya sebagai 

lembaga pendidikan ajaran islam dan menbina warga negara yang berkarakter 

Muslim sesuai ajaran Islam . tujuan khususnya dapat diuraikan sebagau berikut:64 

a) Mendidik santri untuk menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT, berakhlak mulia, berintlektual, kompeten dan sehat lahir dan 

batin sebagai warga negara yang berpancasila. 

                                                             
62QS. Al-Alaq/3:5 (Syaamil Quran.). 

63Achmad Yusuf, Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di 
Pesantren Ngalah Pasuruan - Rajawali Pers (Pt. Rajagrafindo Persada, 2021) Hal 374-394. 

64Qomar, Pesantren. 
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b) Mendidik santri menjadi kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, 

tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan 

dinamis. 

c) Mendidik santri yang berkarakter dan bersemangat membangun bangsa dan 

negara sebagai tanggung jawab. 

d) Mendidik tenaga penyuluh pembangunan keluarga dan pedesaan. 

e) Mendidik santri menjadi tenaga kompeten dalam sektror pembangunan 

terutama dalam bidang mental-spiritual. 

f) Menjadi santri sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat.  

C. Kerangka Teoritis 

Dakwah halaqah untuk membentuk karakter adalah proses yang dilalui 

seseorang untuk mengubah pemikiran, sikap dan tata laku menjadi lebih baik yang 

ditempuh melalui pembelajaran dan pelatihan. Proses ini akan membuat lebih dewasa 

dalam berperilaku. Dakwah halaqah untuk membentuk karakter Islam menspesifikan 

diri untuk membentuk kedewasaan tersebut berlandaskan ajaran Islam yaitu Al 

Qur‟an dan Hadis.65 

                                                             
65

Zainal Arifin, “Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri,” Al Qodiri: Jurnal 
Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 6, No. 1 (2014): 1–22. 
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Dakwah halaqah untuk membentuk karakter di pondok pesantren Tahfizhul 

Qur‟an Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa bercirikan jiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, mandiri dan bebas. Sebagai lembaga dakwah 

halaqah untuk membentuk karakter, pesantren tidak hanya menitikberatkan pada 

dakwah halaqah untuk membentuk karakter bercorak Islam saja namun juga 

mengoptimalkan pembentukan karakter para santri. Dakwah halaqah untuk 

membentuk karakter di pesantren menyimpan karakteristik yang spesifik baik dari 

segi sistem maupun peranan. Implementasi dari tujuan dakwah halaqah untuk 

membentuk karakter nasional yang berkonsentrasi pada peningkatan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan budi pekerti, perkuat kepribadian dan 

semangat kebangsaan berbenturan dengan realita yang ada. Meningkatnya keluhan 

masyarakat mengenai akhlak dan perilaku pelajar yang kian merosot meresahkan 

banyak pihak.  

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah 

Gowa memiliki keprihatinan lebih terhadap masalah ini. Oleh karena itu pondok 

pesantren ini menjadikan Dakwah halaqah untuk membentuk karakter sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan kekuatan mental dan karakter anak bangsa. Dakwah 

halaqah untuk membentuk karakter adalah upaya yang ditempuh lembaga dakwah 

halaqah untuk membentuk karakter mendorong pertumbuhan dan perkembagan santri 

yang berpikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam kehidupannya.  

Dalam proses dakwah halaqah untuk membentuk karakter terjadi transformasi nilai 
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menjadi kepribadian. Salah satu cara yang digunakan untuk membentuk karakter 

adalah dakwah halaqah. 

Cara ini dilakukan dengan cara membuat pertemuan kecil yang terdiri dari 3-

12 orang santri yang duduk melingkar dimana murabbi ada di dalamnya. Cara ini 

dinilai efektif karena mendekatkan santri dengan murabbi mereka seperti keluarga. 

Keteladanan dan diskusi-diskusi yang dilakukan inipun menambah pengetahuan 

santri. Pengetahuan disertai dengan teladan akan memicu kesadaran mereka akan 

pentingnya nilai-nilai moral yang berujung pada tindakan yang sesuai dengan nilai 

moral tersebut. Dari 18 nilai moral yang penting dalam Dakwah halaqah untuk 

membentuk karakter nasional dua diantaranya adalah religius dan jujur. 

Adapun hal yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

dakwah halaqah di pesantren dalam upaya pengembangan karakter santri, 

menemukantantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan 

pengaruh dakwah halaqah terhadap karakter religius dan jujur pada santri. Untuk 

mengetahui hal tersebut akan dilakukan observasi melalui wawancara dan pengisian 

kuesioner sebagai instrumen penelitian. Secara umum kerangka tersebut dapat 

dijelaskan melalui gambar berikut : 
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  Gambar 1 : Kerangka Teoritis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research) dan kualitatif.  

“.hakekatnya realitas dalam penelitian kualitatif adalah bersifat subjektif, 
personal dan merupakan hasil dari konstruksi sosial. …berlawanan dngan 

penelitian kuantitatif yang memiliki keyakinan filosofis bahwa realitas 
objektif  (peneliti yang berbeda memiliki kesimpulan yang sama terhadap 
objek fenomena yang dipelajari/kebenaran fenomena yang berada diluar 
subjektifitas manusia sebagai pengamat).”66 

Dikatakan sebagai penelitian lapangan karena untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk penelitian, maka peneliti harus turun langsung kelapangan dan 

terlibat dengan santri.  

penelitian lapangan (field research)  karena peneliti harus terjun langsung ke 
lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan 
atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan 
sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang 
situasi setempat. Penelitia harus memilikipengetahuan tentang kondisi, situasi, 
pergolakan hidup partipan dan masyarakat yang diteliti.67 

  Hal yang harus diperhatikan peneliti adalah kondisi, situasi dan pergolakan 

hidup santri dan murabbi di tempat penelitian. Peneliti memiliki peranan penting 
                                                             

66
Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan 

Konseling,” Jurnal Fokus Konseling 2, No. 2 (2016). Hal 144-159 
67Raco Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: 

Grasindo, 2018). Hal 9 
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untuk menginterpretasikan dan memaknai data dan informasi yang didapatkan dari 

santri. Secara umum penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentra.  

Untuk memahami hal tersebut maka santri harus diwawancarai untuk 

memberinya pertanyaan umum dan lebih luas. Hasil wawancara itu dikumpulkan 

untuk kemudian digambarkan dalam bentuk tema-tema dan diartikan secara 

mendalam. Dalam cara kualitatif pertanyaan yang diajukan tidak bersifat rinci seperti 

cara kuantitatif. Umumnya berpola umum ke khusus.  Pertanyaan umum 

dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada santri mengutarakan pikiran dan 

pendapatnya tanpa dibatasi oleh peneliti. Informasi tersebut kemudian diulangi 

hingga terpusat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penekann pada informasi 

santri sebagai data utama.68 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-

syathiby Wahdah Islamiyah Gowa. 

                                                             
68Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya 

(Jakarta: Grasindo, 2010) Hal 52-61. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dakwah dan 

komunikasi.  

dakwah melahirkan manusia yang merubah situasi sosial menjadi lebih baik 
dijelaskan dalam teori besar manusia (big man theory)… keberadaan pendekatan 

dakwah sangat menentukan keberhasilan proses aktivitas dakwah, sebab aktivitas 
dakwah merupakan sebuah sistem yang saling terkait antara satu unsur dengan 
unsur laiinnyayaitu antara dai (pelaku dakwah), mad‟u (penerima atau mitra 
dakwah), madah (materi dakwah), wasilah (media dakwah),  wasilah (media 
dakwah), thariqah (metode dakwah) dan atsar (efek dakwah).69 

berdakwah harus digunakan dua bentuk komunikasi yaitu komunikasi dengan 
Allah SWT dan komunikasi dengan dengan sesama…disebut komunikasi 

horizontal….posisi komunikasi dalam dakwah tidak hanya penting tapi juga 
mutlak adanya. Sebab tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka peran 
seorang dai dalam menyebarkan nilai-nilai ketuhanan tersebut akan terkendala 
bahkan punah.70 

 

Pendekatan ini berkaitan dengan evaluatif untuk menggambarkan dan 

menjelaskan dengan jujur hasil dari suatu usaha yang dilakukan oleh suatu kegiatan. 

Dalam hal ini pembentukan karakter santri dengan cara dakwah halaqah yang 

digunakan.71 

                                                             
69Soiman Soiman, Metodologi Dakwah Membangung Peradabab (Medan: Pusdikra Mj, 

2020).Hal 14 
70Abdul Wahid, Gagasan Dakwa Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, 1st Ed. (Jakarta Timur: 

Pranadamedia Group, 2019). Hal 2 
71Emilda Sulasmi, Buku Ajar Kebijakan Dan Permasalahan Pendidikan (Medan: Usmu Press, 

2021) Hal 19. 
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C. Sumber Data 

Sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang didapatkan  dari partisipan dan non partisipan melalui observasi 

lapangan, kuesioner dan wawancara dalam penelitian.  Dalam penelitian ini data 

primer adalah hasil peneltian yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi dari 8 orang santri, 2 orang murobbi  dan 1 orang pengurs pondok 

pesantren.  

“menjabarkan empat tipe observasi kualitatif yaitu complete participant, participant 

as-observer, observer as participant dan complete observer”
72 

Sumber data sekunder adalah semua data yang mendukung seperti buku 

metodologi penelitian kualitatif, dokumen kualitatif, jurnal yang berkaitan dengan 

dakwah halaqah dan pondok pesantren dan sebagainya. 

bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen 
privat… dokumen resmi adalah segala sesuatu dalam bentuk tulisan, foto, dan 
rekaman elektronik yang diciptakan oleh institusi organisasi …termasuk materi audio 
visual73 

D. Cara Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data empiris, maka cara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

                                                             
72

Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." Hal 144-
159 

73Gumilang. 
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3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan kompleks yang tersusun secara biologi dan 

psikologi dengan menggunakan proses pengamatan dan ingatan.  Observasi kualitatif 

merupakan observasi yang dilakukan dengan pengaturan alamiuntuk meekssplorasi 

atau menggali suatu makna. dalam proses observasi perlu membuat catatan sebelum 

dan sesudah proses observasi yang berkaitan dengan fonomena, konteks dan subjek 

penelitian. 

alasan pemanfaatan observasi yaitu (1) teknik observasi didasarkan atas 
pengalaman secara langsung, (2)memungkinkan melihat dan mengamati diri 
sendiri, (3) memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 
berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang 
langsung diperoleh dari data, (4) sering terjadi ada keraguan dalam peneliti, 
(5) memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit, (6) 
dalam kondisi tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 
dimungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.74 

 
 
 Observasi dilakukan karena berkaitan dengan perilaku santri, pelaksanaan 

halaqah dan fenomena-fenomena yang muncul saat interaksi dan juga dikarenakan 

jumlah sampel yang sedikit. 

4. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang melibatkan dua orang untuk 

melakukan pertukaran informasi dengan tanya jawab. Wawancara untuk penelitian ini 

dilakukan pada santri.  

                                                             
            74 Gumilang. 



62 
 

  
 

 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah in-depth 
interview yang mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam 
tentang makna subjektif, pemikiran, perasa, sikap, perilaku, persepsi, 
keyakinan, motivasi dll.75 

 
“wawancara mendalam (indepth interview) biasanya dilakukan secara tidk 
terstruktur”

76 

 

Cara yang digunakan adalah snowball sampling. Cara ini dilakukan 

dengan memiliki satu atau dua orang santri, jika informasi yang diperoleh dirasakan 

belum cukup maka akan dicari santri lain sebagai sumber data. 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstuktur dan 

semi terbuka dengan menggunakan panduan wawancara yang terlampir di lampiran 

penelitian ini. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat dilakukan dengan gambar dan tulisan, Dokumentasi ini 

adalah komplementer dari observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.  

“dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, 
raport, leger dan sebagainya”

77 

                                                             
75Gumilang. 
76Tohirin Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).Hal 50-53 
77Muh Fitrah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, I 

(Sukabumi, Jawa Barat: Cv Jejak (Jejak Publisher), 2017) Hal 74. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah kuesioner untuk wawancara, kamera untuk 

dokumentasi dan perekam untuk merekam hasil wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

            Analisis data dilakukan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis.  

Data yang didapatkan di lapangan diorganisasikan menjadi kategori, lalu dijabarkan 

ke dalam unit-unit,  dan menyusunnya dalam bentuk pola.  Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran mengenaipelaksanaan dakwah halaqah dalam membentuk 

karakter kerja keras dan mandiri santri di pondok pesantren langkah yang ditempuh 

adalah: 

1. Mereduksi Data. 

2. Menyajikan Data. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka digunakan sistem 

triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama tapi tekniknya berbeda.  Langkah awal 

dilakukan dengan observasi disertai wawancara, jika hasil yang didapatkan berbeda 

maka dilakukan diskusi lanjut kepada santri yang bersangkutan untuk memastikan 

data yang benar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis  

 Pondok pesantren Tahfizhul Qur‟an Asy-Syathby Wahdah Islamiyah Gowa 

terletak di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontorampa, Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Somba Opu memiliki 14 

kelurahan yaitu Pandang-pandang, Sungguminasa, Tompobalang, Batangkaluku, 

Tamarunang, Bontoramba, Mawang, Romangpolong, Bonto Bontoa, Kalegowa, 

Katangka, Tombolo, Paccinongan dan Samata.  

 

Sumber : Badan Pusat Statisk Kabupaten Gowa 
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Seluruh kelurahan tersebut berupa daratan yang sebagian besar berbatasan dengan 

Kota Makassar. Kelurahan Bontoramba sendir berbatasan dengan Kelurahan 

Tamarunang di sebelah utara, Kelurahan Mawang di sebelah timur, Kelurahan 

Palangga di selebelah selatan dan barat. Untuk ke kota kecamatan jarak yang 

ditempu hanya 4,1 kilometer sedangkan untuk ke kota kabupaten memerlukan jarak 

4,6 kilometer. 

 Luas kelurahan Bontoramba menempati urutan keempat dengan luas area 

sebesar 2,16 Km2 dengan jumlah penduduk sebesar 4.894 jiwa. Penduduk 

perempuan berjumlah 2,475 juwa dan laki-laki berjumlah 2.419 jiwa. Keseluruahn 

jumlah ulama yang terhitung hingga 2019 sebanyak 101 orang dan 85 orang Khatib. 

 

2. Pondok Pesantren As-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa 

a. Profil  

Nama     : SMA Tahfizhul Qur‟an Imam Asy- 

      Syathiby Wahdah Islamiayah Gowa 

NPSN    : 69981356 

Alamat Sekolah   : Jl.Poros Malino Sungguminasa,  

     Lingkungan Bontobaddo Km 04,  

     Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba,  

     Kecamatan Somba Opu, Kabupaten  

     Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan 
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Kode Pos    : 92112 

Telpon    : 085243324006 

Status Sekolah   : Swasta 

Tahun Berdiri   : 2012 

Penyelenggara Pendidikan  : Yayasan 

Bangunan     : Milik Sendiri 

Sumber Dana   : Iuran Pendidikan dan Donatur 

Kepala Sekolah   : Muslimin Qosim S.H 

Data Peserta Didik Tahun Ajaran 2021/2022 

Kelas 1    : 67 siswa 

Kelas 2    : 51 siswa 

Kelas 3    : 52 siswa 

Jumlah Pegawai dan Guru : 47 orang 

Pondok pesantren Tahfizhul Quran Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah 

Gowa adalah pondok pesantren yang dibawahi oleh Yayasan Pesantren Wahdah 

Islamiyah (YPWI) Kab.Gowa yang terletak di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan 

Bontoramba. Didirikan pada tahun 2012 dengan hanya menyediakan program 

takhassus bagi para penghafal al-Qur‟an. Perkembangan yang cukup signifikan 

membuat pondok pesantren terus dibangun hingga bisa mengakomodir pendidikan 

umum setinggat SMA/Sederajat. Tahun 2018,  izin operasional resmi untuk tingkat 

SMA telah didapatkan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

2020  telah berhasil terakreditasi dengan peringkat B. Di tahun yang sama telah 
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terdaftar secara resmi  dan memiliki izin operasional di bawah Kementrian Agama 

Kab.Gowa dengan nomor statistic (NSPP) 502373060054. 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Menjadi Sekolah Tahfizhul Qur‟an Yang Melahirkan Generasi Qur‟ani, dan 

Berprestasi” 

2) Misi 

a) Mengembangkan pola pembinaan generasi yang berakhlak mulia. 

b) Mewujudkan iklim dan budayaislami di lingkungan pesantren. 

c) Melahirkan generasi penghafal Al-Qur‟an. 

d) Menumbuhkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

e) Mengembangkan bakat. Minat dan potensi santri untuk mencapai. 

prestasi yang berdaya saing. 

f) Struktur Organisasi. 
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Sumber: data sekunder 2022 

 

 

 

 

KETUA YAYASAN 
H.SYARIFUDDIN GANI 

BENDAHARAYAYASAN 
MANSYUR SAIBU S.PDI 

SEKRETARIS YAYASAN 
GISHAR HAMKA S.PDI 

SMATQ IMAM ASY-
SYATHIBY WI 

TAHFIDZUL QUR’AN 
IMAM ASY-SYATHIBY 

WI 

KEPALA SEKOLAH 
MUNTAR ZAKIR S.Pd. 

TATA USAHA 
M.ARIF, S.Pd. 

 

PERPUSTAKAAN 
SUBHAN JAELANI, S.Pd., 

M.Pd 
 

WAKASEK 
BID.KURIKULUM 
MULIYADI S.PD 

GURU MATA 
PELAJARAN 

WALI KELAS 

WAKASEK BID.KESISWAAN 
MUNTAR ZAKIT 

KESTRAKULER 

ORGANISASI 
KESISWAAN 

BIDANG TAHFIZ 
SISWANDI SAFARI 

MUHAFFIS 

MUSYRIF/PEMBINA 

BIDANG KESANTRIAN DAN 
KEASRAMAAN 

CHAMRAN NUR S.PD.I 

KEPALA TAHFIDZ  
HARDIYANSAH, S.Pd.I, 

M.Pd 
 

DIREKTUR 
SISWANDI 
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c. Siswa dan Murobbih  

1) Klasifikasi Pendidikan Guru dan Tenaga Pendidik  

Jabatan 
Pendidikan 
Terakhi 

Kepala Sekolah Strata 1/S1 
Wakil Kepala Sekolah Strata 1/S1 
Guru Mata Pelajaran Strata 1/S1 
Kepala Tenaga Administrasi 
Sekolah Strata 1/S1 
Kepala Laboratorium Strata 1/S1 
Konselor/Guru Bimbingan 
Konseling Strata 1/S1 
Bendahara BOS Strata 1/S1 
Wali Kelas Strata 1/S1 
Kepala Perpustakaan Diploma II (D-II) 
Operator Sekolah SMA/Sederajat 
Staf Tenaga Administrasi 
Sekolah SMA/Sederajat 
Pustakawan SMA/Sederajat 
Laboran SMA/Sederajat 
Petugas Pelayanan Khusus SMA/Sederajat 

 Sumber Data : Penelitian Lapangan 2022 

1) Data Siswa 

Kelas Jumlah Siswa 
X IPA 1 34 
X IPA 2 33 
XI IPA 1 28 
XI IPA 2 23 
XII IPA 1 28 
XII IPA 2 24 
TOTAL 170 

  Sumber Data:Penelitian Lapangan 

 

 

 



70 
 

 
   

d. Aturan dan Tata Tertib Peserta Didik 

1) Aturan Seragam 

a) Hari Senin-Selasa : Celana Abu-abu dan Baju Putih. 

b) Rabu-Kamis  : Celana Hijau dan Baju Kotak-kota (YPWI). 

c) Jumat   :Celana hitam dan baju biru. 

d) Sabtu         : Bebas dengan memperhatikan kepatuhan pakaian. 

 

 

2) Aturan Kelas. 

a) Masuk dan keluar kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

b) Memakai pakaian seragam sesuai aturan seraga yang berlaku. 

c) Menjaga kenyamanan dan ketertiban kelas. 

3) Aturan Kegiatan Belajar Mengajar dan Ketertiban Kelas. 

a) Mengikuti pembelajaran tatan muka (95% kehadiran). 

b) Mengikut seluruh rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru 

mata pelajaran (penilaian harian, bulanan, semester dan ujian nasional). 

c) Menuntaskan seluruh nilai matapelajaran sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang berlaku. 

d) Memiliki nilai sikap minimal B (Baik). 
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2)  Data Murobbi 2022 

Nama Murobbih Pendidikan 
Dzulfadli, S.H Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Chamdar Nur, S.Pd.I., Sh., Lc., M.Pd. Strata II/Magister 

Abdil Munzir, Lc Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Abdur Rahman SMA 

Taufik Pelu, Lc Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Abd. Rahim, S.H. Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Siswandi Safari Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Faiz Abdullah Nurdin  SMA 

Muhammad Fadhil Hidayah Mandan SMA 

Mulyadi, S.Pd Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Mujetahid Halim SMA 

Ahmad Zainullah Nasir, S.H Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Afrianto, Lc Diploma IV/Strata I/Sarjana 

Hardiyansah, S.Pd.I, M.Pd Strata II/Magister 

Ahmad Muflih Islam SMA 

Hendry Kasimin, S.Pd Diploma IV/Strata I/Sarjana 

   Sumber data : Penelitian Lapangan 2022 

e. Kegiatan Tahfizul Qur‟an 

 Kegiatn ini merupakan aktivitas pokok dan unggulan Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Imam Asy-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa.Setiap santri yang 

telah menyelesaikan pendidikan  memiliki jaminan kompetensi hafalan dan bacaan 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

1) Tujuan Tahfiz 

Kegiatan ni bertujuan untuk mewujudkan Generasi Qurani dan berpestasi 

meliputi perbaikan bacaan sesuia kaidah tajwid dan mampu menghafal 30 juz secara 

mutqin. 
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2) Ruang Lingkup 

Garis besar program kerja dan ruang lingkup kerja bdang Tahfizul Quran 

meliputi: 

a) Perbaikan bacaan sesuai kaidah tajwid 

b) Peningkatankompetensi pengasih tahfizh 

c) Pengelompokan santri sesuai kualitas bacaan 

d) Pelaksanaan kegiatan tahfizul quran 

e) Evaluasi dan tindaklanjut kegiatan tahfizhul quran 

3) Kriteria Murobbi/Muhaffizh 

a) TugasMurabbi/muhaffizh 

(1) Murobbi/muhaffizh berperan dalam pengasuha, pembinaan dan 

pembimbingan program kegiatan tahfizhan 

(2) Seluruh pengasuh tahfiz berada dibawa koordinasi kepala unit ketahfizan 

yang disebut kepala tahfizh 

(3) Rasio ideal murobbi/muhaffizh  dan santri anggota halaqahnya adala 1:16 

(satu murobbi/muhaffizh membina 16 santri), jika rasion ideal ini tidak bisa 

terpenuhi maka pembagian anggota halaqah dimusyawarakan agar terpenuhi minila 

rasioan 1:12 dan maksimal 1:18 

(4) Murobbi/Muhaffizh hanya diboehkan menangani santri pada jenjang yang 

setingkat 

(5) Murobbi/Muhaffizh mengikuti pembinaan keagamaan Tarbiyah Islamiyah 

secara rutin dan melaporkan perkembangannya secara berkala 
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(6) Pelatihan dan pembinaan insedental lainnyah dapat dilakukan seperlunya, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di pondok. 

b) Syarat kriteria murobbi/muhaffizh. 

(1) Diutamakan yagn sudah menyelesaikan hafalan sebanyak 20-30 Juz. 

(2) Kemampuan hafalan dibuktikan dengan sertifikat ataupun dapat berupa 

surat keterangan atau rekomendasi dari seorang Murobbi/Muhaffizh dengan level 

kemampuan di Muhaffizh utama. 

(3) Bersedia mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di pondok serta 

berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan fungsunya dengan baik. 

(4) Jika ketiga point pertama di atas tidak terpenuhi, maka akan diutamakan 

tenaga tahfizh yang memiliki kompetensi bacaanyang baik dan memiliki hafalan 

minimal 10 Juz secara mutqin. 

(5) Jika keempat poin di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan 

dapat melalui musyawarah dengan mempertimbangkan syarat pada ketiga poin di 

atas, didukung dengan kompetensi tambahan yang dimiliki seperti kemampuan 

bahasa arab, pengalaman mengajar, mendidik, gelar organisasi dan pertimbangan 

lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan bidang. 

c)  Level Kemampuan Murobbi/Muhaffizh. 

(1) Murobbi/Muhaffizh pemula yaitu Murobbi/Muhaffizh yang berada dalam 

masa percobaan kerja dan belum ujian tahfiz minimal 5-10 Jus. 

(2) Murobbi/Muhaffizh muda yaitu Murobbi/Muhaffizh yang sudah 

mengikuti ujian verifikasi minimal 10-15 Jus. 
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(3) Murobbi/Muhaffizh madya yaitu Murobbi/Muhaffizh  yang sudah 

mengikuti ujian verivikasi minimal 10-20 Jus. 

(4) Murobbi/Muhaffizh utama yaitu Murobbi/Muhaffizhyang sudah 

mengikuti ujian verivikasi 20-30 Jus. 

(5) Murobbi/Muhaffizh Bersanad, yaitu Murobbi/Muhaffizh yang sudah 

mengikuti ujian verifikasi 30 Jus dan mendapatkan sanad. 

d) Jenis Kegiatan Tahfizh 

 Kegiatan tahfizh Qur‟an meliputi dua yaitu jenis kegiatan utama dan kegiatan 

penunjang. 

(1) Kegiatan Utama 

 Kegiatan Tahfiz yang mencakup beberapa jenis kegiatan yaitu: 

(a) Kegiatan tahfiz harian meliputi: setoran hafalan (ziyadah), mengulang hafalah 

(muraja‟ah), persiapan (isti‟daf) dan tilawah mandiri. 

(b) Kegiatan tajfizh pekanan yaitu tasmi‟ pada saat kegiatan kajian ahadpagi dan 

ujian capaian hafalan pekanan. 

(c) Kegiatan tahfizh bulanan yaitu ujian capaian bulanan. 

(d) Kegiatan thafiz semester yaitu ujian tahfiz akhir semester (UTAS) dan daurah 

Al-Qur‟an (bagi santi yang tidak apai target semseteran atau target hafalan sekolah). 

(e) Kegiatan tahfizh tahunan yaitu musabaqah hifzil Qur‟an (MHQ) dan Daurah 

Al- Qur‟an (khusus bagi santri kelas 3). 

(f) Kegiatan Sertifikasi Tahfizh berupa ujian pemindahan hafalan (bagi santi 

yang telah menyelesaikan hafalansatu jus agar dapat pindah kehafalan jus berikutnya) 
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dan ujian sertifikasi (bagi santri yang telah memiliki hafalan kelipatan 5jus untuk 

memperoleh sertifikat. 

(g) Kegiatan insedenti meliputi kompetisi-kompetisi eksternal yang 

diselenggarakan oleh instansi/lembaga di luar pondok, bagi santi yang mendapatkan 

rekomendasi atau dengan pertimbangan lainnya. 

(2) Kegiatan tahsin yang mencakup beberapa kegiatan yaitu 

(a) Kegiatan tahsin fardi kepada santri di setiap halaqah masing-masing terutama 

santri yang memiliki kualitas bacaan di bawah rata-rata (khusus halaqah tahsin). 

(b) Kegiatan tahsin jama‟I diberlakukan untuk semua santri dari semua tingkat 

dalam rangka menjaga kualitas bacaan semua santri pada waktu tertentu. 

e) Kegiantan Penunjang. 

(1) Tadabbur Al-Qur‟an yaitu kegiatan memahami kandungan Al-Qur‟an yang 

dilakukan di halaqah masing-masing. 

(2) Kajian rutin (taklim) degnan kitab adab penghafal Al-Qur‟an yang 

diselenggarakan di masjid pondok, baik untuk santri maupun masyarakat umum 

setiap pecan. 

(3) Kegiantan penunjang lainnya seperti camping, tarbiayah islamiah, tadbbur 

alam dan akegian lainnyayang maksud dan tujuan peningkatan kompetensi santri 

pada Al-Qur‟an. 

(4) Pengaturan waktu pelaksanaan diatur dalam musyawarah pengelola pondok 

dengan persetujuan pimpinan pondok. 

f) Jadwal Kegiatan Rutin. 
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(1) Ziyadah (setoran hafalan baru): Senin-Sabtu pukul 05.00-06.4. 

(2) Murojah (mengulang hafalan ):Senin, Kamis pukul 15.30-16.30. 

(3) Isti‟dad (persiapan hafalan) :Senin-Sabtu pukul 18,15-19.45. 

(4) Tahsin (Tahsin Jama‟i) : Senin-Sabtu pukul 18.00-18.15.  

(5) Tadabbur Ayat masing-masing: Sabtu pukul 05.30-06.15. 

 

g) Alokasi Waktu 

(1) Kegiatan setoran hafalan dilaksanakan pada hari Senin-Jumat setelah shubuh, 

setelah wirid Al Ma‟tsura sampaiminimalpukul 06.15 (1x75 menit) dan maksimal 

pukul 06.30 (1x90 menit). 

(2) Kegiatan mengulang hafalah dilaksanakan di hari Senin-Kamis setelah Ashar 

sampai maksimal satu jam sebelum Magrin (1x60 menit). 

(3) Kegiatan persiapan (isti”dad) dilaksanakan 45 menit antara Magri dan Isya 

(1x45 menit). 

(4) Kegiatan khataman tilawah Al-Quran dilaksanakan antara magrib dan isya 

(1x45 menit). 

(5) Kegiatan tasmi‟ kajian Ahad pagi dilaksanakan sebelum kajian inti dimulai 

(kondisional). 

(6) Kegiatan Musabaqah Internal diselenggarakan untuk setiap tahunnya 

sekurang-kurangnya sebulan sebelum evaluasi semester akhir. 

(7) Kegiatan kompetisi eksternal dilaksanakan sesuai dengan event dan jadwal 

lembaga terkait. 
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(8) Untuk kegiantan tahsin adalah sebagai berikut. 

(9) Kegiatan tahsin halaqah diselenggarakan sesuai kebutuhan masing-masing 

halaqah (1x30 menit). 

(10) Kegiatan tahsin jama‟I diselenggarakan minimal satu kali dalm sepekan 

(1x30 menit) sesuai jadwal yang ditentukan. 

(11)  Adapun alokasi waktu kegiatan kajian kitab. 

(12)  Tadabbur al-Qur‟an diselenggarakan satu kali dalam sepekan (1x75 menit). 

(13) Kegiatan kajian tafsir diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam  

sepekan (1x45 menit). 

h) Kriteria Ketuntasan dan Jus Dipersyaratkan 

Kela
s 

Target 
Minimal 

Jus Wajib Yang 
Dipersyaratkan 

X 8-10 Juz 30,29,28,27,26,1,2,3,dsr 
XI 8-10 Juz 4,5,6,7,8,9,10,11 dst 

XII 8-10 Juz 
12,13,14,15,16,17,18,19 

dst 
  Sumber: Data Sekunder 2022 
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B. Proses Dakwah Halaqah Dalam Membangun Karakter Santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Asy-Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa 

1. Proses Dakwah Halaqah 

a. Pengelompokan  

Proses dakwah halaqah di pondok pesantren dimulai dengan mengelompokkan 

santri menjadi beberapa bagian. Dalam satu halaqah sesuai dengan ketentuanpondok 

pesantren pada tugas murobbi/muhaffiszi terdiri dari sekurang-kurangnya 12 santri 

dan maksimal 18 santri untuk selanjutnya dibina oleh satu orang murobbi. Dari total 

170 santri pada tingkatan SMA, mereka dikelompokkan menjadi 15 kelompok 

halaqah dengan rasio 1:12. Artinya satu murobbi  akan membina 11-12 santri dalam 

kelompok halaqahnya. Kelompok halaqah dibinah oleh para murobbi yaitu Ustad 

Fais, Ustad Suwandi, Ustad Zainullah, Ustad Hendry, Ustad Mulyadi, Ustad 

Abd.Rahim, Ustad Hardiyansah, Ustad Saifuddin, Ustad Suhartono, Ustad Chamdar, 

Ustad Afrianto, Ustad Munzir, Ustad Abdur Rahman, Ustad Dzulfadli, dan Ustad 

Taufik.  

Sebagaimana yang dijelaskan Muhammad Fadhil, “Seluruh santri yang 
setingkat SMA yang berjumlah 170 orang dibagi menjadi 15 kelompok 
halaqah. Lalu tiap kelompok didampingi oleh satu murobbi.”78 
 
Hal yang sama dituturkan oleh Ahmad Mudhofar, “kami dibagi menjadi 

beberapa kelompok dulu. Lalu tiap kelopok dakwah halaqah dibina oleh satu 
murobbi.”79 

 

                                                             
78Muhammad Fadhil ( 25 tahun), Murobbi, Wawancara. DI Gowa, June 26, 2022. 
79Ahmad Mudhofar ( 17 tahun), Santri,Wawancara. Di Gowa, June 22, 2022. 



79 
 

 
   

Hasil observasi dari peneliti menemukan bahwa pengelompokan ini dilakukan 

secara acak berdasarkan tingkat kelas mereka. Santri kelas 1 akan dikelompokkan 

dengan santri kelas 1 lainnya secara acak. Murobbi yang dipilih untuk mendampingi 

suatu kelompok dipilih berdasarkan domain kelas yang diajar. Murobbi  yang 

mengajar di kelas 3 akan mendampingi santri kelas 3 juga.  Intensitas pertemuana 

santri dan murobbi  memudahkan mereka saling mengenal lebih dekat sehingga 

materi yang disiapkan murobbi  bisa disesuaikan dengan kebutuhan santri. 

Dalam menentukan murobbih atau dikenal juga dengan sebutan muhaffizh, 

pihak pondok pesantren memiliki kriteria diantaranya (a) keharusan dari mereka 

untuk mengikuti pembinaan keagamaan tarbiyah islamiyah secara rutin dan 

melaporkan perkembangannya secara berkala, (b) Diutamakan yang sudah 

menyelesaikan hafalan sebanyak 20-30 Jus dan dapat dibuktikan dengan sertifikat 

ataupun surat ketarangan atau surat rekomendasi dari murobbi/muhaffizh dengan level 

kemampuan sebagai muhaffizh utama. 80 

Untuk menjadi seorang murobbi diperlukan kriteria aqidah dan akhlak yang 

baik sesuai dengan sunah-sunnah atau berdasarkan rekomendasi oleh para ustad yang 

mengenalnya. Hal ini tidak lepas sebagai bagian terstruktur dalam 

meningintegrasikan nilai-nilai agama (religious dan jujur) maka yang memberikan 

teladan juga haruslah memiliki hal tersebut.  Semua murobbi yang memberikan 

dakwah halaqah di Pesantren Imam Asy-syathiby terlebih dahulu telah menjalani 

                                                             
80

Yayasan Wahdah Islamiyah Gowa, “Buku Panduan Pengelolaan Pondok Pesantren Tahfizhul 
Quran Imam Asy-syathiby Wahdah Islamiyah Gowa” (Yayasan Wahdah Islamiyah Gowa, 2022). 
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dakwah halaqah secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan dan memiliki murobbi 

mereka masing-masing. 

 
Sebagaimana Afrianto sebagai salah satu murobbi menjelaskan ketika 
ditanya kriteria pemilihan murobbi, “Iya, tentu terdapat kriteria dalam 

memulik murobbi. Dilihat dari aqidahnya, hafalannya atau berdasarkan 
rekomendasi dari para ulama/ustadz yang telah dikenal dan mengenal calon 
murobbi tersebut.”81 

 

 Kelompok dakwah halaqah  yang telah terbentuk selanjutnya menentukan 

jadwal pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan santri dan murobbi melalui 

penyesuaian waktu yang bersifat fleksibel. Berdasarkan jadwal harian dari para santri 

maka jadwal untuk pelaksanaan dakwah halaqah adalah  05.15-6.30 pagi setelah 

sholat subuh; 16.00-17.00 sore setelah sholat ashar; dan 18.00-20.00 diselah-selah 

sholat magrib dan isya. 

Sebagaimana yang dijelakan oleh santri yang diwawancarai, Muhammad 
Mudhofar menuturkan,“Jadwal pelaksanaan dakwah halaqah ditentukan 
sesuai dengan ketersediaan waktu murobbi kami dan tidak mengganggu 
jadwal belajar kami. Biasanya dilakukan habis sholat subuh, ashar dan 
magrib. Untuk kelompok halaqah saya, diadakan setelah sholat isya.”82 
 
 
Hal yang sama diutarakan oleh Muhammad Fadhil sebagai murobbi yang 
mengatakan,”Untuk jadwal pelaksanaan dakwah halaqah di pesantren harus 
didiskusikan dulu dengan para santri. Dilihat jadwal mereka yang luang dan 
disesuaikan dengan jadwal saya. Biasanya ini berubah-ubah bisa subuh, sore 
atau malam. Namun karena jadwal yang padat terutama bagi santri kelas tiga 
yang saya dampingi, maka untuk saat ini jadwalnya lebih banyak diadakan 
pada malam hari setelah magrib atau isya hingga jam 9 malam.”83 
 

                                                             
81Afrianto Afrianto (28 tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
82Ahmad Mudhofar ( 17 tahun), Santri,Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
83Muhammad Fadhil ( 25 tahun), Murobbi, Wawancara. DI Gowa, 26 Juni  2022. 
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Jadwal yang fleksibel juga dijelaskan oleh Afrianto dalam penjelasannya, 
“Saya lebih banyak membina santri kelas dua SMA sekarang, setelah diskusi 
dengan mereka, kami melaksanakannya setelah sholat subuh dalam waktu 30-
45 menit saja. Tapi jika masuk jadwal ujian, maka jadwal kami sesuaikan 
kembali biasanya sore jam 4.30 karena malamnya mereka gunakan untuk 
belajar persiapan ujian esok harinya.”84 
 
 
Dalam observasi pelaksanaan dakwah halaqah jadwal yang fleksibel bisa 

dilihat dari jumlah kelompok yang melaksanakannnya pada subuh hari yang berjulah 

6 kelompok, 3 kelompok pada sore hari dan 6 kelompok pada malam hari. Jumlah ini 

bisa berubah-ubah sesuai dengan jadwal santri dan murobbi. Hal ini terbukti pada 

observasi di minggu ketiga dimana hanya 2 kelompok pada subuh hari, 8 kelompok 

pada sore hari dan 5 kelompok pada malam hari karena saat itu memasuki 10 malam 

terakhir ramadhan. Kegiatan santri lebih banyak dihabiskan dengan menghidupkan 

malam-malam terakhir. Secara umum kelompok yang biasanya memilih waktu subuh 

untuk berhalaqah  adalah ustad Dzulfadli atau Muhammad Fadli (narasumber key 

informan), Ustad Chamdar, Ustad Suhartono, Ustad Saifuddin; kelompok yang 

berhalaqah  pada sore hari adalah Ustad Afrianto, Hardiyansya, Ustad Abd.Rahim, 

Ustad Mulyadi, Ustad Hendry; dan Kelompok yang berhalaqah malam adalah Ustad 

Munzir, Ustad Taufik, Ustad Zainullah, Ustad Suwandi dan Ustad Faiz. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
84Afrianto Afrianto (28 tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
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b. Santri Berkumpul 

Dalam pelaksanaan dakwah halaqah dimulai dengan melaksanakan adab-adab 

bermajelis, berpakaian sopan, alas duduk dan meja untuk murobbi,  menyiapakn buku 

dan alat tulis menulis. Serta mengambil air wuduh.  Mereka akan duduk lebih awal 

dari murobbi sambil membentuk lingkaran. Tiap murobbi dalam melaksanakan 

dakwah halaqah dengan metode yang berbeda-beda, mereka memiliki cara mereka 

sendiri. Secara umum setelah membentuk lingkaran, murobbi akan menjelaskan visi 

yang baik kedepan lalu para santri diminta untuk membuat target-target yang ingin 

santri capai ke depan yang kemudian di serahkan ke untuk dipegang murobbi. 

Bentuk dakwah halaqah dijelaskan oleh Muh Izzatuh Haq. “Biasanya 

sebelum murobbi kami datang, kamu sudah duduk bersama membentuk 
lingkaran. Begitu murobbi datan beliau tinggal membuka halaqah” 85 
 

Berdasarkan hasil observasi parasantri akan berkumpul di majelis halaqah 

sambil menunggu murobbi mereka. Santri sudah membentuk lingkarang sambil 

duduk mempersiapkan diri. Sebagian dari mereka juga ada yang mengobrol atau 

membantu temannya memeriksa hafalan hadis yang akan disetor nantinya. 

c. Membaca Pembukaan dengan Shalawat dan Basmalah 

Kegiatan dakwah halaqah  dimulai dengan  membaca doa dan sholawat. 

Kegiatan dimulai dengan mengucapkan salam sambil menyapa. Sebelum memulai 

materi inti maka murobbi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu tema materi yang 

akan mereka bahas. 

                                                             
85Muh Izzatul Haq ( 15 tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, June 26, 2022. 
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Dakhwa halaqah sebagai sarana untuk membentuk karakter religious 

dilakukan secara terorganisir. Dimulai dengan  pembukaan majelis oleh murobbi 

dengan membaca basmalah, showalat dan doa. Menyebutkan nama Allah dalam 

memulai majelis adalah hal baik dan masyru‟ yang dilakukan karena kesadaran diri 

untuk melibatkan Allah dalam tiap lini kehidupan. Sebagai mana sabda Rasulullah 

shallallahu „Alaihi wa Sallah  yang artinya 

 
“ tidaklah suatu kaum duduk di majelis, dan mereka tidak menyebut nama 
Allah „Azza wa jalla di dalamnya, dan tidak bershalawat kepada Nabi 
Shallallahu „Alaihi wa Sallam melainkan akan memimpah mereka kesedihan 

pada hari kiamat, dan jika mereka masuk ke surge itu adalah karerna 
ganjarannya” (Imam Ahmad dalam musnadnya No.9995) 

  

Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah Radhiallah „Anhu bahwa 

Rasulullah bersabda: 

“ adalah Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam mengucapkan pada akhir 

jika dia hendak bangun dari majelis;‟Maha Suci Engkau, Ya Allah yang 

memujiMu, aku bersaksi Tiada Illah Kecuali Engkau, aku memohom 
ampunanMu, dan aku bertobat kepadaMu. “Ada seseorang yang bertanya; 

„Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan perkataan yang tidak 

engkau katakana pada waktu lalau‟. Beliau menjawab.‟out adalah kaffaah 

(penebus kesalahan)terhadap apa yang terjadi dimajelis.” (HR.Abu Daud No 
4859)86 

 

d. Membaca Al-Qur‟an dan Hadis 

Kegiatan dilanjukan dengan tadarrus Al-Qur‟an per ayat dan memberikan 

nasehat langsung ke pada para santri sesuai dengan kandungan ayat yang mereka 

tadabburi.  Murobbi  akan melakukan absen untuk melihat kehadiran para santri yang 
                                                             
86Abu Daud. Maktabah Syarikah Wa Matba‟ah AlMusthaf (Mesir, 1952). 



84 
 

 
   

dilanjutkan dengan menyetor hafalan hadis.  Sebagaina murobbi  menyampaikan ilmu 

atau pengalaman mereka untuk selanjutnya dipahami dan diamalkan oleh para santri. 

Santri lagi juga ikut mengutarakan, “Murobbi mebuka dengan basmalah, 
membaca tadarrus Al Qur‟an per ayat dan memberi nasehat langsung.”87 
 
Observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses ini hampir dilakukan oleh 

semua kelompok dakwah halaqah sebelum masuk ke materi inti. Tiap santri akan 

membaca satu ayat dan artinya. Semua santri mendapatkan giliran masing-masing. 

Kegiatan dilanjutkan dengan menyetor hafalan hadis satu per satu.  

 
e. Materi Inti 

Materi yang para murobbi saat ini berikan mengacuh pada Kitabul Jami‟ yang 

berisi materi adab, akhlak dan aqidah.  Materi adab menjadi sangat penting untuk 

ditanamkan kepada para santri. Karena adab adalah pondasi bagi aqidah mereka. Ilmu 

agama yang mereka pelajari akan membentuk pola piker yang positif terhadap ajaran 

agama sehingga mereka senantiasa memperhatikan tindak tanduk mereka serta 

menghindari larangan agama. Kebiasaan ini akan membentuk mereka karakter 

mereka yang agami atau dikenal dengan religious.  

Islam adalah agama dengan syariat yang penuh adab yang sempurna sayrait 

Islam membaa adab yang sempurna dalam semua kegaiatan dan gerak-gerik seorang 

muslim. Seorang muslim yang baik (religious) adalah orang yang paling baik 

akhlaknya.  Adab yang baik dan benar akan membentuk akhlak yang mulia.  

                                                             
87Muhammad Shoddiq Nurman (17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Jun1 2022. 
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Materi ini menjadi pondasi besar untuk membentuk karakter santri yang 

berakhlak mulia (religious) dan jujur. 

 
Hasil wawancara dengan Afrianto menyatakan, “Karena tujuannya adalah 
membentuk karakter…santri banyak belajar di dakwah halaqah untuk 
kewajiban dalam beribadah dan tepat waktu.”88. 
 
Muh.Izzatul Haq juga menyebutkan. “kalau penyampaikan materi, murobbi 
langsung menjelaskan saja materi ke kami. Lalu kami akan menyimak serta 
bertanya jika ada yang kurang jelas”89 
 
Santri lain Dzikri mengemukakan, “melakui cerita-cerita para sahabat 
kemudian dijelaskan akhlak-akhlak yang bisa ditaladani dari mereka.”90 

 

Materi adab akan membantu para santri untuk mendapat kemudahan dalam 

beribadah dengan baik dan benar sesuai ajara Islam berdasarkan hasil observasi maka 

dapat diasumsikan bahwa proses dakwah halaqah mampu membantuk karakter 

religious dan jujur para santri melalui pendekatan pribadi yang lebih dekat dengan 

murobbi. Dalam melaksanaan dakwah halaqah, para santri memulai mempersiapkan 

diri mereka untuk mengikuti majelis ilmu dengan memperhatikan adab bermajelis 

seperti berpakaian yang rapi menggunakan baju  muslim, celana panjang, 

peci/kopiah/songkok serta peralatan tulis menulis mereka. Selanjutnya mereka 

menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan murobbi  mereka seperti 

meja, kitab dan tempat duduk. Sambil menunggu kedatangan murobbi mereka 

                                                             
88Afrianto (28 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni  2022. 
89Muh Izzatul Haq (15 tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, June 26, 2022. 

90Dzikir Faaiz Azhar (16 tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, June 24, 2022. 
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mereka isi dengan duduk membentuk lingkaran, membaca Al Qur‟an dan hadis 

ataupun berbincang-bincang dengan temah halaqah. 

Murobbimemiliki caranya masing-masing dalam melaksanakan dakwah 

halaqah, namun secara umum mereka memulai dengan basmalah, tadarrus Al Qur‟an 

per ayat tiap santri, menjelaskan visi yang baik ke depan, memberikan kesempatan 

kepada santri untuk mencatat target-target mereka di masa depan untuk diserahkan 

kepada murobbi  untuk dipegang.  Selain itu merekajuga punya kegiatan menyetorkan 

hafalan hadist sebelum memasuhi materi inti. Untuk materi dakwah halaqah diambil 

dari kitabul jami untuk materi akhlak dan dirosah islamiyah. Materi dakwah halaqah 

sendiri telah ditentukan dari pusat dan disiapkan, sehingga murobbi hanya perlu 

untuk mengembangkan materi terseut sesuai dengan kebutuhan para santri. 

Dalam memberikan materi murobbi menggunakan media hp, laptop dan kitab-

kitab. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi masih menggunakan 

metode ceramah seperti nasehat langsung; story telling seperti mengisakahkan kisah 

sahabat-sahabat nabi dan pengalaman;pengulangan yang kontinyu dalam 

mengingatkan dan mengajak santri mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan; serta 

teladan seperti mencontohkan langsung atau mengamalkannya terlebih dahulu. 

f. Tanya Jawab 

 Dalam mengikuti dakwah halaqah para santri banyak bertanya mengenai 

pelajaran dan permasalah kehidupan sehari-hari mereka.  Sebagain lainnya akan 

menyimak, mencatat poin-poin dan sikap penting dari murobbi. 
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Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Mudhofar bahwa,“Lebih 
banyak aktif bertanya yang berkaitandengan masalah pelajaran maupun 
masalah pribadi.”91 
 
Penjelasan yang sama juga disebutkan oleh Fuad Khair,“Mendengarkan apa 
yang disampaikan murobbi, mencatat poin-poin dan sikap penting dari 
murobbi.”92 
 

 Dalam menyampaikan materi, metode yang digunakan umumnya ceramah, 

mencontohkan atau memberikan teladan atau stoty tell kisah-kisah para sahabat. 

Dalam menyiapkan materi dakwah halaqah, murobbi yang sebelumnya juga telah 

menempuh dakwah halaqah sebelumnya mendapatkan mengembangkan materi yang 

telah mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan para santri 

 
Demikian juga yang diutarakan oleh Muhammad Fadli 
bahwa,“Persiapannya,kami melihat hal-hal yang perlu disampaikan dan 
mencari topic yang pas untuk memperuah santri menyelesaikan masalah 
(yang dihadapinya) tersebut.”93 
 
Aktivitas dakwah halaqah juga diisi dengan sharing pada santri, 

memperlakukan mereka seperti teman sehingga kedekatan itu bisa terbangun. Jenis 

kitab yang murobbi gunakan untuk memberikan materi adalah kitabul jami dan 

dirasah islamiyah.  Materi ini dinilai penting untuk membantuk membangun karakter 

para santri dalam proses dakwah halaqah. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan inti dalam dakwah halaqah diisi dengan 

materi akhlak seperti menceritakan kisah orang terdahulu  yang selanjutkan 

                                                             
91Ahmad Mudhofar (17 Tahun), Santri,Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
92Fuad Khairi  16 Tahun), Santir, Wawancara. Di Gowa, 23 Juni 2022. 
93Muhammad Fadhil ( 25 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26  Juni 26 2022. 
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dijelaskan mengenai hikmah dan kisah yang disampaikan kepada santri. Ketika akan 

mengakhiri dakwah halaqah murobbi akan memberikan kesimpulan dari materi yang 

telah dijelaskan, membaca al Fatihan, sholawat dan salam. 

Pelaksanaan dakwah halaqah di pesantren merupakan bukti perwujudan 

keseriusan pihak sekolah dalam membentuk karakter para santri. Karakter yang baik 

akan terbentuk jika lingkungan mendukung seperti membudayakan dakwah halaqah 

untuk mendekatkan santri dengan teladan yang baik baik itu sahabat-sahabat nabi 

Muhammad SAW melalui pengisahan atau teladan langsung dari murobbi mereka. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Mudhofar, ia menuturkan. 
“Murobbi menceritakan pengalaman dan kami meneladani akhlak 
murobbi”94 
 
Santri lain bernama Syahid Hanif jug mendukung dengan 
pernyataannya,“Media yang digunakan murobbi adalah kitab.”95 
 
Shoddiq Nurman juga sebagai santri juga berkata,“Murobbi mencontohkan 
langsung memalui perilaku mereka. media yang mereka gunakan adalah 
kitab, lapto yang berisi materi.”96 

 
Pendapat lain diutarakan Dzikir Faaiz Ashar,“Mereka menyampaikan secara 
lisan sambil menggerakan tangan… media yang digunakan adlaah kitab.”97 
 
Muhammad Ali Akram yang ditanya perihal yang sama mengutarakan, “ 

Media yang digunakan adalah dirosah islamiyah dan kitab”98 
 
Secara terperinci, Muh Izzatul Haq mengemukakan,“Murobbi memberikan 
cerita lalau secara persuasip mengajak untuk mengamalkan kebaikan. 

                                                             
94Ahmad Mudhofar ( 17 Tahun), Santri,Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
95Syahid Hanif ( 17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa,  22 Juni 2022. 
96Shoddiq Nurman (17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa,22  Juni  2022. 
97Dzikir Faaiz Azhar ( 16 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 24 Juni 2022. 
98Muhammad Ali Akram (16 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 25  Juni 2022. 
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Biasanya murobbi memberikan nasehat yang dapat mengubah sikap  santri. 
Nasehatnya berulang-ulang terus agar santri mau merubah sikap…”99 
 

g. Penutup 

Proses dakwah halaqah ditutup dengan membaca shalawat dan hamdalah. 

Penerapan nilai-nilai agama tetap dilakukan hingga akhir kegiatan. Tujuannya tentu 

untuk membiasakan para santri dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah. 

Sebagaimana yang disampaikan Afrianto, “…untuk menutup dakwah halaqah 
pun membaca dan hamdalah kami lakukan. Hal ini juga memiliki nilai agama 
yang kental. Kami ingin itu menjadi kebiasaan yang terbangun di santri.” 

100 
 

  Berdasarkan observasi penutupan kegiatan akan dilakukan dengan berdoa. 

Murobbbi  meminta salah satu santri untuk membaca doa yang diikuti dengan 

khidmad oleh yang lainnya. Jika doa sudah selesai maka mereka akan membaca 

hamdalah. Beranjak dari tempat dakwah halaqah para santri berpamitan dengan 

mencium tangan murobbi. 

2. Pembentukan Karakter Religius dan Jujur 

         Hasil menunjukkan bahwa melalui proses dakwah halaqah secara intens 

dilakukan oleh para murobbi untuk membangun karakter. Metode yang mereka 

gunakan juga bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan dari santri mereka. 

Mayoritas mereka menggunakan metode ceramah yang selanjutnya mereka 

contohkan melalui amalan baik dalam hal ibadah maupun akhlak. Media yang 

                                                             
99Muh Izzatul Haq ( 15 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni, 2022. 

100Afrianto Afrianto (Usia 28 tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, June 26, 2022. 
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murobbi gunakan bervariasi seperti kitab, laptop atau hp yang berisi materi-materi 

dakwah halaqah. 

           Observasi penelitian menunjukkan bahwa metode ini masih relevan untuk 

digunakan. Para santri juga memiliki antusias dalam menerima materi dengan 

metode ini. Santri tetap mencatat poin-poin penting yang ia dapatkan dari ceramah 

murobbi kemudian mereka kaitkan dengan kehidupan pribadi. Maka dalam proses 

tanya jawab para santri menjadi lebih terbuka dan tertuntun dalam menyelesaikan 

masalah mereka dengan berlandaskan ajaran agama. Pendekatan-pendekatan ini juga 

semakin mendekatnya santri dengan murobbi melalui dakwah halaqah  ini tuntunan-

tuntunan yang didapatkan semakin membangun karakter mereka yang corak Islam 

yaitu religus dan jujur. 

            Metode ceramah adalah menerangkan suatu pengetahuan secara lisan kepada 

santri untuk memncapai tujuan tertentu. Metode ini mampu membeikan inspirasi 

pada santri melalui bahasa yang disampaikan.  Meskipun kadang dianggap abstrak 

dan tidak kongkrit namun metode konvensional ini cukup mampu merangsang santri 

untuk mendapatkan motivasi. Metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan 

kuantitas dari pengetahuan santri.101 Kreatifitas merekajuga terlatih untuk mencatat 

poin-poin penting sehingga mereka mudah mengingat. 

 

                                                             
101Hisyam Muhammad Fiqyh Aladdiin And Alaika M. Bagus Kurnia Ps, “Peran Materi 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan,” Jurnal Penelitian 
Medan Agama 10, No. 2 (2019). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Shoddiq Nurman, ia 
berkata, “Kami menyimak dengan baik sambil mencatat apa yang 
disampaikan.”102 
 
Pendapat lain diutaran oleh Muhammad Syahid Hanif mengenai 
kegiatannya,“Kami mencatat poin-poin penting yang disampaikan 
murobbi..”103 
 
Sehubungan dengah hal yang sama Fuad Khairi berujar, “Selain 
mendengarkan apa yang disampaikan murobbi, mencatat poin-poin dan sikap 
murobbi untuk diteladani”104 

 

             Hal ini relevan dengan penelitan Alladdin, 2019 yang mengemukana bahwa 

pendidikan agama melalui metode ceramah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) berkontribusi dalam membangun karakter siswa yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT. 105 Dalam membentuk karakter anak didik atau santri 

terjadi prores pewarisan pengetahuan (transfer of knowledge), pewarisan budaya 

(transfer of culture) dan pewarisan nilai (transfer of value) 

          Observasi dalam dakwah halaqah semua proses ini terjadi. Pewarisan 

pengetahuan murobbi lakukan melalui materi-materi yang diberikan baik dengan 

metode ceramah, pewarisan budaya dilakukan melalui  kisah tokoh-tokoh agama 

seperti menceritakan kisah-kisah sahabat nabi untuk mereka teladani. Dan terkahir 

pewarisan nilai dilakukan melalui peneladanan perilaku murobbi seperti 

mencontohkan adab-adab. Sebagaimana yang dikemukakan informan 2 bahwa ia 

                                                             
102Muhammadshoddiq Nurman ( 17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
103Muhammad Syahid Hanif ( 17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
104Fuad Khairi ( 16 Tahun), Santir, Wawancara. Di Gowa, 23 Juni 2022. 
105Aladdiin And Ps. 
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banyak mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh murobbi,termasuk dengan 

sikap penting dari murobbi mereka 

 
Hal ini diperkuat dengan jawaban dari Fuad Khairi yang berkata,“Mencatat 
poin-poin  dan sikap penting murobbi.”106 
 

           Pewarisan nilai-nilai juga terjadi melalui problem solving dalam dakwah 

halaqah. Masalah yang santri hadapi memerlukan bimbingan dari murobbi mereka. 

Pada Proses dakwah halaqah  dalam membentuk karakter para santri tercermin dari 

sikap mereka setelah mengikuti. Santri merasakan perubahan pada diri mereka 

dalam beribada dan bertindak di kehidupan mereka. Ada diantara santri yang lebih 

rajin menjalankan sholat sunnah, mengetahui cara beradab terhadap orang tua 

mereka sesuai dengan ajaran agama, tenang dalam menghadapi ujian dengan terus 

bersikap jujur. 

 
Sebagaimana pengakuan dari Muhammad Izzatul Haq,  “Saya merasa lebih 
menikmati beribadah dan bisa menambah amalan-amalan sholat sunnah. 
Sebelumnya saya hanya mengerjakan sholat fardu dan kadang beberapa 
shola sunnah. Setelah mengikuti dakwah halaqah, dengan melihat para 
murobbi, maka sedikit demi sedikit sunnah-sunnah juga saya tegakkan hingga 
saat ini.”107 
 
Muhammad Ali Ikram turut menuturkan perubahan yang dirasakannya, 
“Hubungan saya dengan orang tua saya dulunya kurang baik, sehingga 

mereka memutuskan saya untuk mondok. Ketika mondokpun awalnya saya 
hanya diam jika mereka datang menjenguk. Nah… didakwh halaqah ini 
murobbi perna menjelaskan keberkahan yang bisa didapatkan dari orang tua 
dan mulianya posisi mereka. Akhirnya saya beranikan diri untuk 
menceritakan kondisi saya kepada ustad Afrianto, beliau membantu saya 

                                                             
106Fuad Khaiiri ( 16 tahun), Santri Wawancara. Di Gowa, 23 Juni 2022.  
107Muh Izzatul Haq ( 15 tahun) santri, Wawancara. Di Gowa 26 Juuni 2022. 
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untuk mulai bersikap baik dengan membangun komunikasi dengan mereka. 
Jika mereka datang ke pondok, saya menyambut mereka dengan baik dan 
menanyakan kabar mereka lebih dahulu. Saat ini Alhamdulillah hubungan 
dengan orang tua semakin baik.” 108 
 
Perkembangan lain juga diceritakan oleh Muhammad Shoddiq Nurman, 
“Perubahan yang paling saya rasakan adalah jujur dalam ujian. Dulu saya 

selalu mencemaskan nilai saya kurang bagus, sehingga jika kesulitan dalam 
ujian terkadang bertindak curang. Namun saat ini saya tidak melakukannya 
lagi.”109 
 
Khairi Fuad ikut menuturkan hal yang sama, “Yang saya rasakan perubahan 
diri menjadi lebih jujur dalam ujian.”

110 
 

          Riset terdahulu telah membuktikan bawah sistem sosial seperti orang tua dan 

teman dekat mampu membangun karakteristik seorang pemuda untuk tertarik pada 

suatu hal misalnya agama. Teman berbagi dalam penelitian ini murobbi  dan teman 

dakwah halaqah menjadi sumsistem sosial yang paling dekat dengan santri.  

Perubahan ini bisa terlihat melalui gambaran besar pengaruh teman berbagai  yang 

berhubungan denan kedekatan mereka kepada murobbi dengan menceritakan 

masalah-masalah kehidupan mereka termasuk kehidupan pribadi.  Pewarisan nilai 

melalui hubungan pertemanan terjadi melalui (1) waktu yang dihabiskan bersama, 

(2) hubungan simbiosis mutualisme diantara keduanya, (3) memiliki kesamaan 

                                                             
108Muhammad Ali Akram ( 16 Tahun). Santri, Wawancara. Di Gowa, 25 Juni 2022 
109MuhammadShodiq Nuraman ( 17 Tahun). Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022.  
110Fuad Khaiiri ( 16 tahun), Santri Wawancara. Di Gowa, 23 Juni 2022.  
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dalam kegiatan, (4) jaringan pertemanan yang kecil dan (5) hubungan yang tidak 

baik dengan keluarga.111 

Observasi berkatian dengan peran murobbi sebagai teman berbagai atau 

sahabat, penanaman nilai religious dan jujur pada santri terjadi melalu skema 

tersebut. Dalam sehari santri bisa menghabiskan waktu bersama murobbi  mereka 

dalam dakwah halaqah . Waktu tersebut cukup untuk membangun kedekatan 

mereka. Hubungan yang saling menguntungkan pun terjalin, santri mendapatkan 

arahan yang benar mengenai masalah hidup mereka yang diselesaikan menggunakan 

pendekatan-pendekatan agama lewat saran-saran dari murobbi.  Selain itu diskusi-

diskusi antara murobbi  dan teman-teman halaqah dalam memecahkan masalah 

bersama-sama menciptakan lingkungan positif bagi pembentukan karakter jujur. 

Dimulai dengan keberanian mengatakan apa yang menjadi masalah mereka. 

Keterbukaan hanya bisa terjadi jika seseorang mampu untuk bersikap jujur pada 

dirinya, lalu kemudian dilanjutkan kejujuran kepada orang lain yang mereka mintai 

bantuan untuk mencarikan solusi permasalahannya. 

               Keuntungan yang didapatkan murobbi dalam hal ini adalah kemudahan 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam penyelesaian solusi. Dengan 

demikian murobbi mudah untuk mengontrol perkembangan karakter santri mereka.  

 
Sebagaimana dengan yang dituturkan oleh key informan kedua bahwa: 
“Dakwah halaqah yang bersifat khusus memberikan perhatian lebih kepada 

                                                             
111 Yogaprasta Adi Nugraha And Raden Atang Supriatna, “Peran Teman Sepermainan Dalam 

Membentuk Sikap Pemuda Pedesaan Terhadap Pekerjaan Di Sektor Pertanian Padi (Kasus Pemuda Di 
Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor),” Jia (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal. 
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mutorobbi hingga ke masalah yang paling pribadi. Memberikan mereka 
kenyamanan (dalam berbagi masalah), sehingga kita mudah untuk 
mengontrol.”112 

 

           Dakwah halaqah sebagai sarana untuk membentuk karakter religious 

dilakukan secara terorganisir. Dimulai dengan  pembukaan majelis oleh murobbi 

dengan membaca basmalah, showalat dan doa kafatul majelis. Menyebutkan nama 

Allah dalam memulai majelis adalah hal baik dan masyru‟ yang dilakukan karena 

kesadaran diri untuk melibatkan Allah dalam tiap lini kehidupan. Sebagai mana 

sabda Rasulullah shallallahu „Alaihi wa Sallah  yang artinya 

 
“ tidaklah suatu kaum duduk di majelis, dan mereka tidak menyebut nama 
Allah „Azza wa jalla di dalamnya, dan tidak bershalawat kepada Nabi 
Shallallahu „Alaihi wa Sallam melainkan akan memimpah mereka kesedihan 

pada hari kiamat, dan jika mereka masuk ke surge itu adalah karerna 
ganjarannya” (Imam Ahmad dalam musnadnya No.9995) 

 

            Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah Radhiallah „Anhu bahwa 

Rasulullah bersabda: 

“ adalah Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam mengucapkan pada akhir 

jika dia hendak bangun dari majelis;‟Maha Suci Engkau, Ya Allah yang 

memujiMu, aku bersaksi Tiada Illah Kecuali Engkau, aku memohom 
ampunanMu, dan aku bertobat kepadaMu. “Ada seseorang yang bertanya; 

„Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan perkataan yang tidak 
engkau katakana pada waktu lalau‟. Beliau menjawab.‟out adalah kaffaah 

(penebus kesalahan)terhadap apa yang terjadi dimajelis.” (HR.Abu Daud No 
4859)113 

 

                                                             
112Afrianto (28 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 25 Juni 2022. 

           113Abu Daud. Maktabah Syarikah Wa Matba‟ah AlMusthaf (Mesir, 1952). 
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Kondisi ini murobbi  harus memposisikan dirinya sebagai sahabat dan teman 

berbagi.   

Sebagaimana penuturan Muhammad Fadhil yang juga merupakan murobbi 
bahwa,“Tugas murobbi itu sangat luas, tidak sebatas sebagai guru, tetap juga 
sebagai orang orang tua, sahabat mereka dan kadang juga berperan sebagai 
guru.” 

114 
 

            Amalan-amalan sederhana dalam dakwah halaqah ini menjadi kebiasaan 

para santri dalam bermajelis.  Hal ini menjadi cerminan kesadaran mereka untuk 

senantiasa mengagungkan ajaran agama dalam kegiatan sehari-hari, juga bukti nyata 

implementasi nilai karakter riligius.   

 
Sebagaimana yang diterangkan infroman  kedua  bawah  murobbi membuka 
halaqah dengan basmalah dan membaca ayat-ayat Al Qur‟an. Lebih lanjut 

lagi santri berkata,“Murobbi membuka (majelis) dengan membaca 
basmalah.” 115 
 
Santri lagi juga ikut mengutarakan, “Murobbi mebuka dengan basmalah, 
membaca tadarrus Al Qur‟an per ayat dan memberi nasehat langsung.”116 

 

          Hal ini didukungan dengan penuturan murobbi sebagai key informan bahwa 

mereka memulai perisiapan denganmelihat hal-hal kecil yang perlu sampaikan. 

Mencari topik yang pas untuk memudahkan santri menyelesaikan masalahnya. 

 
Sebagaimana Muhammad Fadhil jelaskan, “Persiapannya, kami melihat hal-
hal yang perlu disampaiakan dan mencari topik yang pas untuk memudahkan 
santri menyelesaikan masalah.”117 

                                                             
114Muahammad Fadhil ( 25 tahun ), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022.  
115Mumammad Syahid hanif (17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
116Mhammad Shodiq Nurman ( 17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Jun1 2022. 
117Muhammad Fadhil ( 25 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
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Afrianto selaku murobbi juga menguraikan lebih jelas, “Dakwah halaqah itu 
(dalam memberikan tarbiyah) bertahap, bertingkat dan berkelanjuta. Kami 
setidaknya telah melalukan dakwah halaqah dari murobbi kami terlebih 
dahulu. Jadi sudah ada materi yang kami dapatkan dulu. Tinggal kami baca, 
mengembangkan materi yang ada lalu meliaht masalah-masalah yang viral. 
Materi yang kami miliki dikembangkansesuai dengan kondisi yang actual 
dengan tidak keluar dari koridor materi-materi dakwah halaqah yang telah 
ada.” 

118 
 

            Materi yang mereka dapatkan itulah yang kemudian menajadi pegangan dan 

acuan dalam mengembangkan materi dakwah halaqah sesuai kebutuhan para santri.  

Meski demikian materi yang mereka berikan harus tetap mengikuti koridor yang 

telah ditetapkan oleh pihak sekolah dalam hal ini Yayasan Wahdah Islamiyah pusat.  

 
Sebagaimana yang diterangkan oleh Direktru Yayasan Wahdah Islamiyah 
Kabupaten Gowa yang bertindak sebagai extend informanberkata, “Materi itu 
sudah ada dari pusat, tinggal mereka jalankan saja.”119 

 

           Pembentukan karater turut dipengaruhi oleh motivasi para santri dalam 

mengikuti dakwah halaqah.  Ada yang mengikuti hanya sekadar menggugurkan 

kewajiban sekolah karena merupakan program pondok.namun sejalan dengan 

keikutsertaan mereka akhirnya mereka bisa merasakan kemudahan dalam 

pengamalam agama di kehidupan sehari-hari.  Mereka juga termotiviasi untuk 

mendapatkan lebih banyak kebaikan melaui dakwah halaqah, keinginan untuk 

                                                             
118Afrianto ( 28 tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa,. 
119Siswandi Safari ( 40 tahun), Direktur Yayasan Wahdah Islamiyah Gowa, Wawancara. Di 

Gowa, June 22, 2022. 
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menjadi insan beriman dan jujur; keinginanan untuk mengetahui dasar-dasar aqidah 

yang dijalankannya, dan sebagai langkah bagi mereka yang ingin berhijrah. 

            Relevan dengan motivasi mereka, terlihat dari aktivitas para santri, santri 

yang mengikuti dakwah halaqah lebih aktif bertanya mengenai masalah pribadi 

mereka, menyimak, mencatat poin-poin penting dan mengamati perilaku yang 

dicontohkan murobbi  mereka. Dalam hal saran dan prasarana santri menyadari 

bahwa pihak pondok pesantren sudah mendukung mereka dengan ketersediaan 

lingkungan yang kondusif, masjid yang nya bagus untuk tempat dakwah halaqah, 

gazebo, hingga konsumsi. Meskipun dalam standar kenyamanan masih kurang 

seperti pendingin ruangan yang belum ada membuat santri gerah saat cuaca panas 

sehingga mengurangi konsentrasi mereka dalam menyimak materi. Selain itu fasiitas 

ssperti papan tulis dan spidol belum tersedia; serta kehadiran murobbi  yang 

beberapa tidak konsisten mengikuti dakwah halaqah sehingga kelompok dakwah 

halaqah  mereka jarang terlaksana. Keseriusan santri terlihat dari kehadiran mereka 

yang selalu mengikuti dakwah halaqah. Dari 8 informan yang hanya satu orang yang 

perna sekali tidak mengikuti dakwah halaqah karena halangan.  
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C. Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Dakwah Halaqah Dalam 

Membangun Karakter Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Imam Asy-

Syathiby Wahdah Islamiyah Gowa 

Dalam penyelengaraan dakwah halaqah terdapat peluang dan tantangan. 

Peluang dan tantangan ini penting untuk diidentifikasi untuk selanjutnya  digunakan 

dalam pengembangan pembentukan karakter santri 

1. Peluang Penyelenggaraan Dakwah Halaqah 

a. Peluang Untuk Sekolah 

Zaman globalisasi saat ini membuka akses informasi yang seluas-luasnya 

kepada santri. Informasi memiliki dampak yang negatif dan positif. Untuk mencegah 

dampak negatif tersebut, menjadi peluang bagi pihak sekolah untuk menciptakan 

santri yang berkarakter religious dan jujur yang kuat.  

Sebagaimana direktur yayasan Wahdah Islamiyah Gowa bertutur,  
“Perkembangan jaman sekarang ini dengan informasi yang tidak terbatas. 
Hal ini membuat anak-anak perlu diarahkan dengan benar. Di sinilah 
tantangan sekolah dalam membentuk karakter yang baik dan benar sesuai 
islam…Informasi yang mudah diakses juga memudahkan pengembangan 

santri untuk membentuk karakter mereka. Dengan arahan yang baik maka 
mereka bisa mencari informasi yang benar dan mengembangkan.”120 

 

Kondisi ini juga membuka peluang bagi pihak sekolah untuk memperkuat 

luluasan mereka dengan karakter religious dan jujur.  Berdasarkan observasi di 

lapangan pihak sekolah bertekad kuat untuk membentuk karakter para santri yang 

nilai-nilainya tidak terdistraksi oleh zaman infromasi. Mereka menyadari bahwa arus 

                                                             
120Siswandi Safari ( 40 Tahun), Direktur Yayasan Wahdah Islamiyah Gowa, Wawancara. Di 

Gowa, June 22, 2022. 
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informasi di zaman modern ini tidak dapat dihindari. Namun karakter yang kuat 

mampu menjadi barometer para santri dalam menjaring informasi tersebut. Sesuai 

dengan penuturan direktur yayasan Wahdah Islamiyah di atas, secara konsisten pihak 

sekolah melengkapi setiap perangkat yang mendukung pembentukan karakter dengan 

melengkapi fasilitas bangunan, gazebo hingga konsumsi. 

b.  Peluang Untuk Murobbi 

           Dari sisi murobbi dakwah halaqah ini membantu mereka untuk mengontral 

santri mereka.  

 
Sebagaimana pernyataan dari murobbi yang mengatakan, “Saya kira perlu 
waktu  untuk membentuk karakter. Masing-masing manusia punya masalah, 
hanya diperlukan waktu yang tepat untuk memberikan mereka nasehat. 
Biasanya mereka datang bertanya atau kita Tanya jika adal yang yang 
mereka bingungkan mengenai masalah agamanya”

121 
 
Relevan dengan hal tersebut, murobbi yang juga menuturkan, “Untuk santri 
mereka berkesempatan mengembangkan pengetahuan mereka menjadi lebih 
luas, memperdalam ilmu akhlak mereka melalui pencontohan dari murobbi 
dan semangat dari teman-temannya. Untuk kami sendiri sebagai 
murobbi,kami mendapatkan akses luas untuk lebih dekat dengan para santri 
kami hingga takaran pribadi, nah dengan hal itu kami menjadi mudah untuk 
mengintegrasikan ajaran agama yang kaffah kepada mereka, sehingga 
karakter mereka bisa mencerminkan islam atau  religious termasuk jujur”

122 
 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dakwah halaqah 

memberikan kesempatan kepada murobbi dan santri untuk lebih dekat. Kedekatan ini 

tercermin dari kesediaan santri untuk berbicara mengenai masalah kehidupan pribadi 

mereka. Murobbi pun berkesempatan untuk menyisipkan nilai-nilai islam  dalam 

                                                             
121Muhammad Fadhil ( 25 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
122Afrianto Afrianto (28 Tahun) Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
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solusi yang diberikannya. Sebagai contoh ketika santri menceritakan kesulithan 

mereka mengerjakan soal ujian bahasa arab, murobbi membantu mencarikan materi 

yang mendukung serta trik-trik mengerjakannya. Murobbi secara persuasif 

mengingatkan santri untuk tetap menjaga kejujuran mereka dalam ujian meskipun 

sukar mengerjakannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi lagi, maka santri 

dianjurkan untuk sering berlatih dengan soal-soal yang serupa. 

 
c. Peluang Bagi Santri 

                 Bagi para santri peluang mereka sangat terbuka untuk mengetahui hal-hal 

baru yang berkaitan dengan ibadah dan aqidah mereka. Keberadaan kelompok 

dakwah halaqah mereka menjadi lebih bersemangat dalam menuntut ilmu fiqh, adab-

adab hingga mereka bisa merasakan perubahan dalam diri mereka menjadi lebih 

tenang dan jujur dalam beribadah. Mereka juga berpeluang untuk menikmati sarana 

dan prasarana yang disediakan oleh pondok seperti masjid untuk tempat 

menyelenggarakan dakwah halaqah, gazebo dan situasi yang tenang jauh dari hiruk 

pikuk kota 

 
 Sebagaimana yang dikemukakan santri Muhammad Mudhofat, “Sarana dan 
prasaran cukup mendukung untuk melaksanakan dakwah halaqah. Selain itu 
disediakan juga konsumsi sehingga kami sangat bersyukur.”

123 
 
Hal yang sama juga diutarakan oleh Khairi Fuad dalam penjelasannya,”Ada 
masjid yang disediakan untuk pelaksanaan halaqah, ada gazebo juga untuk 
kegiatan di luar ruangan. Yang paling penting buat saya adalah suasananya 
yang sangat damai dan tenang jauh dari kota sehingga bisa dinikmati.”124 

                                                             
123Ahmad Mudhofar( 17 Tahun ). Santri, wawanara Di Gowa, 22 Juni 2022. 
124Fuad Khairi ( 16 Tahun) Santri, Wawancara Di Gowa, 23 Juni 2022.  
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           Berdasarkan observasi santri yang mengikuti dakwah halaqah kebanyakan 

mampu lebih dekat dengan teman kelompok halaqahnya. Beberapa kali peneliti 

mendapati mereka memperbincangkan masalah halafan dan saling membantu dalam 

tugas menyetor hadis. Satu santri menghafalkan dan yang lainnya menyimak.  

 

2. Tantangan Penyelenggaraan Dakwah Halaqah 

a. Tantangan Bagi Santri 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tantangan para santri dalam 

melaksanakan dakwah halaqah karena faktor internal seperti rasa kantuk dan lelah 

setelah beraktifitas seharian sehingga kurang fokus dalam menyimak materi yang 

diberikan oleh murobbi; dan faktor eksternal seperti gaya komunikasi murobbi  yang 

kurang efektif sehingga sulit untuk dipahami oleh santri.  Beberapa informan 

menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan murobbi  mereka teralu tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada santri, Ahmad Mudhofar 
menjawab, “Perna saya merasa kesulitan dalam menyimak dan melaksanakan 
poin-poin penting. Selain itu saya masih belum mumpuni untuk mengikuti 
materi murobbi yang tinggi.”125 
 
Fuad Khairi juga berkata, “Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 
materi terlalu tinggi.”126 
 
Lebih lanjut lagi Muhammad Syahid Hanif juga ikut menuturkan, “Saya 

kesulitan dalam menyimak. Cara komunikasi murobbi kurang bisa dipahami 
karena terlalu tinggi, banyak istilah-istilah yang kurang saya pahami.”127 

                                                             
125Ahmad Mudhofar (17 Tahun), Santri,Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
126Fuad Khairi ( 16 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 23 Juni 2022. 
127Muhammad Syahid Hanif (Usia 17 Tahun), Santri, Wawancara. Di Gowa, 22 Juni 2022. 
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Komonikasi tidak lepas dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam interaksi 

murobbi dengan santri.  Komunikasi hakikatnya merupakan proses sosial  yang 

berlangsung atau berjalan antar manusia. Proses komunikasi ini merupakan 

perubahan atau serangkaian tindakan dan peristikwa selama rentan waktu tertentu 

menuju waktu tertentu. Pola komunikasi ini dimulai dari pesan diciptakan hingga 

memberikan pengaruh atau perubahan perilaku pada sasaran. Komunikasi ini 

haruslah disesuaikan dengan tempat kita beradan dan personal yang diajak 

berkomunikasi. Pola komunikasi ini haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan tiap 

pribadi sehingga penetrasi informasi bisa lebih optimal. 128 

Observasi penelitian ini, dalam pembentukan karakter komunikasi merupakan 

dasar dari seluruh hubungan antar manusia, baik yang terjadi antar perorang, 

kelompok maupun organisasi memerlukan komunikasi. Dakwah halaqah sebagai 

sarana untuk membentuk karakater religious dan jujur santri melalui proses 

penyampain pesan, gagasan dan harapan yang disampaikan secara simbolik yang 

memiliki makna dan dilakukan oleh murobbi  sebagai penyampai pesan 

(komunikator) yang ditunjukan kepada santri sebagai peneriman pesan (receiver, 

komunikan, audience) dengan maksud untuk mencapai suatu kebersamaan. 

                                                             
128 Trivena Onibala, Elfie Mingkid, And Edmon R. Kalesaran, “Pola Komunikasi Guru Dalam 

Mendidik Anak Autis Di Agca Center Pumorow Manado,” Acta Diurna Komunikasi 8, No. 2 (2019), 
Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/23758. 
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Penyampaian informasi murobbi dilakukan melalui penyampaian materi 

akhlak, stoty telling kisah-kisah sabahat, dan nasehat langsung. Informasi yang 

disampaikan ini diharapkan memberikan wawasan kepada santri berkaitan dengan 

akhlak mereka dalam beribadah dan melakoni pekerjaan sekolah.  Murobbi  

memerankan dirinya sebagai sahabat, orang tua, dan guru haruslah memiliki cara 

berkomunikasi yang sesuai dengan peran mereka serta kebutuhan para santri. Pola 

komunikasi yang baik dan tepat akan membentuk pemahaman yang baik pula kepada 

santri sehingga kepribadian yang terbentuk129. Seyogyanya pola komunikasi yang 

tepat terbentuk ketika murobbi  mengetahui dan memahami cara berkomunikisi yang 

efektif sehingga mudah dipahami oleh para santri. 

Kesulitan para santri dalam memahami materi maupun memetik poin-poin 

penting dalam dakwah halaqah  adalah pola komunikasi yang tidak efektif seperti 

penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan kemampuan pemahaman santri, atau 

bahasa-bahasa yang sulit mereka pahami maknanya. Relevan dengan hal tersebut 

murobbi  menuturkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapinya dalam membentuk 

karakter santri dalam dakwah halaqah adalah menyesuaikan pendekatan untuk tiap 

anak agar dalam memberikan nasehat sesuai dengan karakter santri.  

 
Sebagaimana yang dikemukakan Afrianto, “Menyesuaikan pendekatan untuk 
tiap anak dalam memberikan nasehat yang sesuai dengan karakter mereka 
namun juga tetap berlandaskan al Qur‟an dan hadis.”

130 

                                                             
             129 Siti Rahmah, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak,” 
Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, No. 33 (January 2, 2019): 13–31, 
Https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2369. 

130Afrianto Afrianto( 28 Tahun) Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
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Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan keinginan dari murobbi untuk 

mempelajari karakter dasar dari santri mereka sehingga bisa mengetahui cara terbaik 

untuk mengarahkan dan memberikan nasehat agar mampu membuat keputusan-

keputusan kecil yang sesuai dengan aqidah. Hal ini akan membentuk karakter mereka 

yang religious dan jujur.  

 
Pernyataan extend informanikut menguatkan asumsi tersebut, sebagaimana 
pernyataan extend informanbahwa:“Iya tentu  saja, Dakwah halaqah 
membuka kesempatan para santri untuk meningkatkan pengetahuan mereka 
terutama akhlak, mereka bisa meneteladani langsung murobbi mereka atau 
sahabat-sahabat melalui materi yang diperdalam. Masalah sehari-hari juga 
bisa mendapat penyelesaian melalui diskusi dengan murobbi sehingga 
mereka lebih terarah”

131 
 

Tantangan lain yang santri hadapi adalah kenyamanan sarana dan prasaran. 

Beebrapa santri mengeluhkan ruangan tempat halaqah (masjid) yang kurang nyaman 

saat cuaca panas. Ketika diobservasi bangunan masjid sudah dilengkapi dengan kipas 

angin sebanyak 3 buah, namun luas masjid yang cukup besar ditambah dengan 

jumlah santri yang banyak tidak mampu menghalau hawa panas udara. Untuk itu 

beberapa kelompok berinisiatif untuk melaksanakan dakwah halaqah  di gazebo.  

b. Untuk Murobbi 

Berasarkan hasil penelitian ditemukan tantangan murobbi  dalam pelaksanaan 

dakwah halaqah adalah menemukan pendekatan yang cocok untuk tiap karakter 

                                                             
131Siswandi Safar( 40 Tahun), Direktur Yayasan Wahdah Islamiyah Gowa, Wawancara. Di 

Gowa, June 22, 2022. 
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santri yang dibinanya. Penting bagi murobbi  dalam membentuk karakter para santri 

ke arah yang diinginkan.  Hal ini menjadi acuan untuk mengembangkan materi 

dakwah halaqah yang menunjang pembangunan karakter santri.  

Sebagaimana Afrianto menjelaskan, “kami harus mengenal para santri dulu 
untuk menemukan cara terbaik mengembangkan materi halaqah yang sesuai 
kebutuhan mereka. Santri yang memiliki watak keras cenderung dapat dilihat 
dengan intonasi dan cara mereka merespon pertanyaan. Yang seperti ini 
butuh kesabaran untuk melunakkan mereka. Umumnya materi akan saya 
lengkapi dengan contoh dan penjelasan yang logis agar pikiran mereka 
terbuka.”

132 
 
Senada dengan hal tersebut Muhammad Fadhil turut menuturkan, “ya harus 

kenal dulu. Biasanya murobbi yang dipilih itu sudah perna mengajar mereka 
di kelas 1 atau 2. Jadi sudah dikenal oleh si fulan itu orangnya agak pemalu, 
jadi dalam berdakwah halaqah perlu dipuji agar kepercayaan dirinya 
meningkat.” 

 
Tantangan lain mereka rasakan dalam mengatur waktu pelaksanaan dakwah 

halaqah. Murobbi  mayoritas memiliki kegiatan di luar sekolah juga seperti mengajar 

di kampus lain, atau menjadi imam masjid, atau mengisi kajian di luar sekolah.  

Sebagaimana yang disampaikan Afrianto, “lebih kepengaturan waktu saja sih. 

Kami rata-rata tidak hanya mengajar sebagai pondok, tapi juga imammasjid, 
terlibat kegiatan organisasi, mengisi kajian di luar sekolah. Jika jaraknya 
dekat dengan pondok masih bisa diatas, tapi jika kegiatan itu dilakukan di luar 
kota seperti di Makassar, maka butuh waktu yang lama tiba kembali di 
pondok, sehingga santri juga biasanya kelelahan menunggu.” 

133 
 

Berdasarkan observasi murobbi  akan mengisi pertemuan pertama dengan 

perkenalan dan bincang-bincang ringan dengan santri. Tujuannya untuk saling 

mengenal karakter sehingga bisa melaksanakan dakwah halaqah dengan optimal. 

Muhammad Fadhil membagikan kertas untuk menuliskan hal-hal yang ingin dicapai 

                                                             
           132 Afrianto Afrianto( 28 Tahun) Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 
133Afrianto Afrianto( 28 Tahun), Murobbi, Wawancara. Di Gowa, 26 Juni 2022. 



107 
 

 
   

santri ke depan. Catatan itu dikumpulkan untuk olehnya. Isi catatan tersebut menjadi 

acuan untuk mengembangkan materi yang membantu santri mencapai targetnya 

masing-masing 

c. Untuk Sekolah 

Tantangan yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan sarana dan prasarana. 

Keluhan beberapa santri saat cuaca panas membutuhkan pendingin ruangan untuk 

menambah kenyamanan mereka. Peralatan seperti papan tulis mini, spidol dan meja 

mini untuk murobbi  juga perlu disediakan.  

Obervasi lapangan menunjukkan bahwa memang belum tersedia pendingin 

ruangan atau AC di masjid tempat pelaksanaan dakwah halaqah. Begitupun 

perlengkapan yang dimaksudkan diatas masih sangat minim bahkan tidak mencukupi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dengan data yang telah direduksi, disajikan dan 

dikonfirmasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1. Penyelenggaraan dakwah halaqah dimulai dengan pengelompokan para santri. 

Tiap kelompok didampingi oleh satu orang murabbi yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria pondok pesantren. Jadwal pelaksanaan diatur secara fleksibel sesuai dengan 

kesepakatan santri dan murobbinya. Materi yang diberikan adalah materi akhlak dari 

kitabul jami‟. Metode yang digunakan murobbi bervariasi mulai dari metode 

ceramah, story telling dan memberikan teladan. Dalam berhalaqah mereka 

membentuk lingkaran dengan murobbi  sebagai pusat halaqah. Setiap proses dakwah 

halaqah memiliki nilai akhlak yang tinggi sehingga mengarahkan karakter santri 

terbangun kearah yang positif yaitu religius dan jujur. 

2.   Peluang dan tantangan dakwah halaqah dapat dirasakan oleh santri, 

murobbi dan pihak sekolah sendiri. Dakwah halaqah memberikan peluang kepada 

santri untuk menambah wawasan mereka diluar materi umum disekolah, 

mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi hingga berbagi masalah dengan 

kelompok halaqah dan murobbi  mereka. Hal ini menjadikan santri mendapatkan 

dukungan secara emosional sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan 

dengan baik sesuai petunjuka agama islam. Mereka juga mendapatkan teladan yang 
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dekat yaitu murobbi mereka baik dalam beradab maupun beribdaha. Tantangan yang 

santri hadapi berkaitan dengan rasa kantuk atau lelah setelah beraktivitas seharian, 

sehingga mereka terkadang tidak fokus dalam menyimak materi dalam dakwah 

halaqah. Bagi murobbi penyelenggaraan dakwah halaqahmemudahkan mereka 

untuk lebih mengenal santri mereka sehingga bisa menemukan cara terbaik untuk 

menanamkan nilai-nilai agaman dan jujur kepada santri sesuia dengan permasalahan 

yang dihadapi. Selain itu mereka juga mendapatkan kemudahan dalam mengontrol 

perilaku santri, sehingga dapat diarahkan ke arah yang lebih baik sesuai dengan 

tuntunan islam. Tantangan bagi murobbi  dirasakan dalam mengenal karakter santri 

yang masih bersifat labil sehingga diperlukan kesabaran dan keistiqomahan dalam 

memberikan mereka bimbingan dan nasehat. Bagi pihak sekolah atau pondok 

pesantren, dakwah halaqah ini membuka pelungan untuk membangun karekater 

santri dan alumni yang kuat sehingga memiliki ciri khas yang religious dan jujur.    

Tantangan bagi pihak sekolah adalah melengkapi sarana dan prasaran seperti AC 

sehingga santri dan murobbi bisa lebih nyaman dalam dakwah halaqah. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah, pihak sekolah harus lebih memperhatikan 

kenyaman sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dakwah halaqah,  seperti 

penyediaan AC, papan tulis dan spidol untuk memperlancar kegiatan dakwah 

halaqah.  Selanjutnya diperluakan  sistem evaluasi yang tersrtuktur dari pihak 

sekolah terhadap murobbi, murobbi terhadap para santri agar implementasi dari 
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dakwah halaqah ini dapat diukur dengan baik yang selanjutknya dapat diliat peluang 

untuk peningkatan pembentukan karakter yang lebih kontinyu. Jadwal yang konsisten 

dan tetap juga perlu ditetapkan agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 
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