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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 ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

En 
 و 

 
wau 
 

w 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamza
h 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
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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, 

yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A a اَ 

 kasrah I i اِ 

 dammah U U اُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

fath}ah  dan ya ـىَ   >’ Ai a dan i 

 fathah dan wau Au a dan u ـوَ  

 

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَ  

 haula : هَـو  لَ  
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...َ  ا | ...َ  ى 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ــِـــى 

 dammah dan wau u> u dan garis di atas ــُـو 

 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

   qi>la : قـِي ـلَ 

 yamu>tu : يـَمـوُ تُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَأط فَالِ  رَو ضَـةُ    : raud}ah al-at}fa>l 

الَ ـفـاَضِــلَةُ  ـمَـدِي ـنـَةُ الَ    : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ـمَــةُ   al-h}ikmah : الَ ـحِـك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

 <rabbana : ربَـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَ ــناَ 

 al-h}aqq : الَ ــحَـق  

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُو  

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـم 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّل ــزلَــَةُ 

 al-falsafah : الَ ــفَـل سَـفَةُ 

 al-bila>du : الَ ــبـــِلَادُ 

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’muru>na : تـأَ مُـرُو نَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـو عُ 

ء    syai’un : شَـي 

 umirtu : أمُِـر تُ 
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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 ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِي ـنُ اللِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُـم  فِ  رَح ـــمَةِ اللِ 

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: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (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: 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

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 A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Achmad Amiruddin 

NIM : 80100211087 

Program  Studi : Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi  : Pendidikan dan Keguruan 

Judul Tesis : Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan Islam 

  (Studi pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar) 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan  

pendidikan  Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar, (2) Untuk 

mengetahui bagaimana bentuk tantangan modernisasi pendidikan Islam di  

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar, (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya 

solutif menyikapi tantangan modernisasi Pendidikan  Islam di SMP Islam  

Terpadu Al-Ashri Makassar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif dengan 

lokasi penelitian bertempat di SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan Fenomenologis. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara,  studi dokumentasi. 

Pengolahan data dengan menggunakan analisis triangulasi teknik, triangulasi 

waktu triangulasi metode dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

Penelitian ini menghasilkan (1) Diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan 

Islam di SMP Islam Terpadu Al Ashri Makassar telah berjalan dengan baik dilihat 

dari susunan kurikulum dan peraturan-peraturan yang diterapkan disekolah ini 

yang telah memasukkan konsep Islam didalamnya melalui mata pelajaran dan 

sistem pembagian kelas antara laki-laki dan perempuan, serta pemisahan tangga 

peserta didik antara laki-laki dan perempuan, (2) Terdapat beberapa tantangan 

dalam pelaksanaan sistem pendidikan Islam di SMP Islam Terpadu Al Ashri 

Makassar antara lain yaitu : pengaruh ilmu pengetahuan dan  teknologi  

komunikasi, pengaruh kebudayaan, pengaruh  politik, ekonomi,  dan 

kemasyrakatan, pengaruh sitem nilai, pergaulan yang berdampak pada pelaksanaan 

syar’i seperti gaya busana, tata kelakuan sampai pada pelaksanaan ibadah. 

Kemudian adanya handpone dan internet juga ikut memberikan pengaruh yang 

cukup besar dalam perkembangan Islam di dunia pendidikan khususnya di SIT Al 
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Ashri Makassar, (3) upaya solutif yang bisa dilakukan yanitu dengan menghindari 

semaksimal mungkin penggunaan internet dalam memberian materi tugas pada 

peserta didik, mengemas peraturan sekolah dengan konsep keberIslaman yang 

baik, memasukkan beberapa mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dengan 

tujuan menjadikan anak didik bukan hanya cerdas intelektual tetapi juga berakhlak 

mulia. 

Implikasi penelitian ini diharapkan bagi orang tua dan para penyelenggara 

lembaga pendidikan agama Islam khususnya agar senantiasa mengajarkan dan 

memberikan contoh tindakan-tindakan positif terhadap anak mereka ketika berada 

dirumah serta membiasakan penanaman nilai-nilai keagamaan beserta dengan 

aplikasinya yang tentunya dicontohkan oleh orang tua terlebih dahulu. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Semua bangsa terlibat dalam proses modernisasi. manifestasi   proses ini 

pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 dalam yang di sebut revolusi 

industri. Sejak itu gejala tersebut meluas kesemua penjuru dunia. Mula-mula ke 

daerah yang kebudayaannya  semacam, yaitu ke Eropa dan Amerika Utara, 

kemudian ke bagian- bagian  dunia yang lain dengan daerah-daerah yang 

kebudayaannya berbeda sama sekali dengan kebudayaan Eropa. Penyebaran itu di 

anggap sebagai sesuatu yang begitu biasa, sehingga masyarakat dunia itu sering 

dibagi menjadi dua kategori: negara maju dan negara sedang berkembang, masing-

masing terdiri atas negara-negara yang telah mengalami modernisasi dan negara-

negara, yang sedang mengadakan modernisasi. Dalam pembagian itu tidak di 

sediakan tempat untuk kemungkinan adanya negara yang karena sesuatu hal tidak 

terlibat dalam proses modernisasi itu.1   

Aspek  yang paling spektakular dalam modernisasi sesuatu masyarakat ialah 

pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern, yang 

tertampung dalam pengertian revolusi industri.  

Akan tetapi proses yang disebut revolusi industri itu hanya satu bagian, atau 

satu aspek saja dari suatu proses yang jauh lebih luas. Modernisasi sesuatu 

masyarakat ialah suatu proses transformasi, sesuatu perubahan masyarakat dalam 

 
1J.W. Schoorl, Modernisasi, Sosiologi Pembangunan negara-negara sedang berkembang, 

diindonesiakan oleh R.G Soekadijo PT. Gramedia (Jakarta, 1974) h. 1 
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segala aspek-aspeknya, seperti revolusi industri, bidang politik, bidang ekonomi, dan 

teknologi komunikasi.  Dalam masyarakat modern beban tugas pemerintah pusat itu 

luas sekali. Untuk melaksanakan tugas-tugas di hampir semua bidang kehidupan itu, 

diperlukan suatu aparat birokrasi yang luas. Gambaran di atas tidak lebih dari pada 

suatu usaha untuk menyebutkan sejumlah gejala  yang relevan untuk masyarakat 

modern. Dalam hal ini kami berusaha  mengerjakannya pada tingkat abstraksi yang 

cukup tinggi,   sehingga gejala-gejala tersebut terdapat pada semua masyarakat 

modern, terlepas dari perbedaan-perbedaan kebudayaan dan sistem politik. 

  Sejarah Islam mencatat bahwa pendidikan Islam  telah tumbuh dan 

berkembang  sejak masa awal dunia Islam. Tumbuhnya lembaga pendidikan Islam 

diilhami oleh  Islam itu sendiri yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim. Banyak ayat al-Qur’an, yang bersinggungan langsung 

dengan hal ini seperti firman Allah dalam  QS al-Alaq/96:1-5.  

                                                

                                  

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmula yang 
Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena. Dia 
mengajarkan  manusia apa yang tidak diketahuinya.2 

Kelebihan manusia di antara makhluk lainnya ialah mempunyai akal dan daya 

kehidupan yang dapat membentuk peradaban.3 Manusia adalah makhluk yang selalu 

 

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 

2006), h.904. 

3Berhubungan dengan hal tersebut Syahminan Zaini menyebutkan manusia sebagai animal 

rasional artinya binatang yang berpikir dan homosapiens artinya mahluk yang mempunyai budi. 
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menginginkan kesempurnaan baik secara lahir maupun batin. Untuk mencapai 

kesempurnaannya manusia dituntut untuk bergaul dengan orang lain dan alam 

semesta yang senantiasa berubah-ubah, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan mempertahankan kehidupannya. Usaha-usaha untuk menemukan 

diri ini disebut “belajar”.4 

Manusia setiap saat membutuhkan pelajaran dari alam semesta sampai ia 

menemukan cara bertindak yang tepat untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk 

kebutuhan belajar ini diperlukan pengaruh dari luar. Pengaruh ini disebut dengan 

istilah “pendidikan”.5 Oleh karena itu pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang 

esensial bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa  mempelajari alam semesta 

demi mempertahankan kehidupannya. Islam menempatkan pendidikan pada 

kedudukan yang sangat penting dan tinggi.  Allah akan mengangkat derajat orang-

orang yang berilmu sebagaimana dalam QS al-Mujadalah/58: 11. 

                                      

                                       

                     

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

 

 Lihat Syahminan Zaini dan Zuhairini dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), h. 82. 

4Suwito dan Fauzan, Sejarah Pendidikan Islam (Cet. I; Kencana, 2005), h. 9.  

5Slamet Imam Santoso, Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa (Cet. I; Jakarta: Haji 

Mas Agung, 1987), h. 52. 



4 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.6 

Umat manusia dalam sejarahnya telah memperlihatkan pentingnya 

pendidikan. Hal ini dapat ditelusuri sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang. 

Kegiatan yang dilakukan Rasulullah seperti mengadakan ta’lim (pembelajaran) 

kepada para sahabatnya, guna mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga Rasul 

membuat komplek belajar dar al-aqram, Ini semua merupakan salah satu bukti 

besarnya perhatian Rasulullah terhadap pendidikan. Usaha pendidikan ini kemudian 

ditindaklanjuti oleh generasi berikutnya, pendidikan dan pengajaran terus tumbuh 

dan berkembang.7 Demikian pula halnya di Indonesia jika dikaji lebih jauh, di balik 

semua pengertian pendidikan Islam di atas terkandung pandangan dasar Islam 

berkenaan dengan manusia dengan signifikansi dengan Ilmu Pengetahuan.  

Sejak Islam masuk ke Indonesia,8 pendidikan Islam telah ikut mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan, karena melalui pendidikan Islam itulah, transmisi 

dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dapat dicapai hasilnya 

sebagaimana yang terlihat sekarang. Sejak dahulu telah banyak lembaga pendidikan 

Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya memasyarakatkan ajaran Islam 

 

6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 793. 

7Suwito dan Fauzan, Sejarah Pendidikan Islam, h. 10. 

8Terdapat banyak sekali teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang berpendapat 

bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak zaman Nabi Muhammad saw. Di abad ke-7 masehi. Sebagian 

lain berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, abad di mana Islam mengalami 

kemunduran dan menampilkan corak pemahaman yang eksklusif, normatif dan tekstualis, tanpa 

peduli dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Islam tampil dalam sosoknya yang 

hanya mementingkan kehidupan spiritualitas keagamaan. Sedangkan Islam yang datang di abad ke-13 

dapat dikatakan Islam yang telah mengembang misi sosial kemasyarakatan dan dakwah. Mengingat 

mereka yang datang pada abad itu sudah mulai menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah dan 

pendidikan. Lihat, Taupik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 

h. 56-76. Lihat pula, Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Cet. I; Jak arta: LP3ES, 1985), 

h. 52-66.  
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tersebut. Di Sumatera Barat dijumpai Surau.9 Rangkang dan Meunasah di Aceh, 

langgar di Jakarta, tajuk di Jawa Barat, pesantren di Jawa, dan seterusnya.10 

Lembaga-lembaga pendidikan Islam inilah yang merupakan cikal bakal tumbuh dan 

berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang ada sekarang. 

Dalam proses pembudayaan umat manusia, adanya kelembagaan pendidikan 

dalam masyarakat merupakan condition sine qua non (syarat mutlak) dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang kultural-edukatif terhadap peserta didik dan 

masyarakatnya yang semakin berat.11 

Dalam rangka merealisasikan tugasnya itu, bentuk lembaga pendidikan 

Islam, harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu, sehingga antara lembaga yang 

satu dengan lambaga yang lainnya tidak terjadi tumpang tindih. Prinsip-prinsip 

lembaga pendidikan Islam tersebut ialah:  

1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang membawa manusia 

kepada api neraka, sesuai dengan perintah Allah QS al-Tahrim/66: 6 

                                    

                                    

        

 

9Jauh sebelum Islam datang ke Sumatra Barat, di daerah tersebut sudah ada surau. Lembaga 

ini pada mulanya sebagai tempat berkumpul nya anak laki-laki yang belum kawin atau orang laki-laki 

dewasa yang telah bercerai dengan istrinya. Keadaan ini memaksa kaum laki-laki tinggal di surau. 

Selain itu, surau juga berfungsi sebagai tempat persinggahan para musafir, praktik adat, ber pantun 

dan sebagainya. Setelah Islam masuk ke Sumatra barat, fungsi surau mengalami perkembangan, yaitu 

selain melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana yang tersebut diatas, juga sebagai tempat 

menyelenggarakan pendidikan agama tingkat dasar, yaitu tempat pengajaran Al-Qur’an, praktik 

ibadah, rukun iman dan akhlak mulia. Lihat Azyumardi Azra, Surau (Cet. I; Jakarta Logos Wacana 

Ilmu, 2003), h. 45-68. 

10Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.  

11Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 38. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakar nya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.12 

2. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki 

keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat sebagai 

realisasi cita-cita seseorang yang beriman dan bertakwa. Prinsip amar makruf 

dan nahi munkar serta membebaskan dari belenggu-belenggu kenistaan. 

3. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat 

menciptakan peserta didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta, 

rasa dan karyanya. 

4. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya 

dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan 

hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada sang khlalikNya. Keyakinan 

dan keimanannya berfungsi sebagai penyuluh terhadap akal budi yang 

sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya, bukan sebaliknya, keimanan 

dikendalikan oleh akal budinya.13 

Berdasarkan  pandangan di atas maka  lembaga-lembaga pendidikan Islam 

berpijak untuk mencapai cita yang ideal, yaitu bahwa idealitas Islam dijadikan elan 

vitale-nya (daya pokok) tugas dan tanggung jawab kultural-edukatif nya. Dengan 

demikian, maka jelaslah bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang 

dalam masyarakat merupakan cermin dari idealitas umat (Islam) itu sendiri. Pada 

 

12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 820. 

13Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 129.  
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suatu tahap perkembangan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga Islam menjadi 

dinamisator (pembangkit) semangat dan dinamika umat yang terpancar dari sumber 

idealitas ajaran Islam yang dianalisis dan dikembangkan oleh lembaga tersebut.14 

Dengan demikian, Lembaga pendidikan Islam harus mampu melakukan dua fungsi 

tersebut secara bersamaan dan menjadikan satu kekuatan ideal yang saling 

menggerakkan dan mengendalikan. 

Bertolak dari kerangka tersebut, pendidikan Islam seringkali berhadapan 

dengan berbagai problematika yang tidak ringan. Diketahui bahwa sebagai sebuah 

sistem pendidikan Islam mengandung berbagai komponen yang antara satu dan 

lainnya saling berkaitan.15 Komponen pendidikan tersebut meliputi landasan, tujuan, 

kurikulum, kompetensi dan profesionalisme guru, pola hubungan pendidik dan 

peserta didik, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, pembiayaan dan 

sebagainya. Berbagai komponen yang terdapat dalam pendidikan ini seringkali 

berjalan apa adanya, alami dan tradisional, karena dilakukan tanpa perencanaan 

konsep yang matang. Akibat dari keadaan demikian, maka mutu pendidikan Islam 

seringkali menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan,16 apalagi jika hal ini 

didasarkan pada standar nasional pendidikan.17 

 

14Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan, h. 39. 

15Lihat Sudirman, dkk. Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Mutiara, 1986), h. 65.  

16Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 2.  

17Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IX Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 35 disebutkan: Standard Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi proses 

kompetensi lulusan, tenaga ke pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan yang terus ditingkatkan secara berencana dan berkala.  Lihat lebih lanjut, Undang-Undang 

RI No 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional(Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 

27. 
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Sebagai akibat dari kekurangan tersebut, tujuan dan visi lembaga pendidikan 

Islam juga masih belum berhasil dirumuskan dengan baik. Tujuan lembaga 

pendidikan Islam sering kali diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang 

hanya menguasai ilmu agama saja, dan visinya diarahkan untuk mewujudkan 

manusia yang saleh dalam arti yang taat beribadah dan gemar beramal untuk tujuan 

akhirat.  

Akibat dari keadaan yang demikian, lulusan lembaga pendidikan Islam hanya 

memiliki kesempatan dan peluang yang terbatas, yaitu hanya sebagai pengawal 

moral bangsa.18 Mereka kurang mampu bersaing dan tidak mampu merebut peluang 

dan kesempatan yang tersedia dalam pendidikan Islam semakin termarginalisasikan 

dan tak berdaya. Keadaan yang demikian merupakan masalah besar yang perlu 

segera diatasi. Lebih-lebih lagi jika dihubungkan dengan adanya persaingan yang 

makin kompetitif pada era modernisasi. 

Lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan (challenge) yang 

harus diberi jawaban. Hal ini timbul dalam ide-ide modernisasi, terutama yang 

didasari dan didorong oleh pengaruh kemajuan teknologi modern. Dalam 

memberikan jawaban itu, lembaga pendidikan Islam terikat oleh norma-norma dari 

nilai agama yang dibawanya. Oleh karena itu, selain berlaku selektif dan korektif 

terhadap ide-ide modernisasi, ia juga melakukan analisis yang tajam terhadapnya, 

yang berakhir dengan pengambilan keputusan, apakah ide modernisasi tersebut 

sejalan dengan nilai-nilai dasar agamanya, sehingga dapat diterima untuk 

 

18Dalam beberapa kasus, peranan Lembaga Pendidikan Islam sebagai pengawal bangsa pun di 

pertanyakan orang. Hal ini disebabkan adanya fenomena dimana keadaan bangsa Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam tidak menunjukkan akhlaknya yang makin baik. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa moral dan akhlak masyarakat semakin mengkhawatirkan.  
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dikembangkan. Alternatif  seperti memilih pendirian “hidup atau mati” seiring harus 

dihadapi dengan mengandung resiko bagi “maju atau mundurnya” agama yang 

dianutnya.  

Mengingat kenyataan itu, penulis menetapkan SMP Islam Terpadu Al-Ashri 

Kecamatan Biringkanaya kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan  sebagai kota 

lokasi penelitian. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa di antara beberapa 

lembaga Pendidikan Islam yang ada di Sulawesi Selatan, SMP Islam Terpadu Al-

Ashri Makassar merupakan Sekolah Islam19 yang berada selangkah di depan jika 

dibandingkan dengan sekolah Islam lainnya. Lembaga pendidikan Islam ini 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Hj. 

 

19Secara garis besar sekolah-sekolah Islam bisa dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok 

pertama adalah sekolah Islam yang meniru model sekolah negeri yang berada di bawah pengawasan 

Departemen Pendidikan Nasional. Seperti sekolah negeri umumnya, sekolah Islam mempunyai 

jenjang, mulai dari pendidikan dasar enam tahun, pendidikan menengah pertama tiga tahun dan 

pendidikan menengah atas tiga tahun, yang dikenal dengan SD Islam dan SMP Islam. Sekolah-

sekolah ini mengambil sepenuhnya kurikulum yang dikeluarkan Kemendiknas. Pada dasarnya tidak 

ada perbedaan antara sekolah Islam dan sekolah umum (negeri), yang membedakannya adalah 

penekanan pada pelajaran agama. Sekolah Islam memiliki banyak mata pelajaran yang berhubungan 

dengan Islam, dan sebagai akibatnya, memiliki jam belajar yang lebih lama untuk pelajaran agama. 

Sedangkan pelajaran agama pada sekolah umum hanya disediakan dua jam pelajaran. Kelompok 

kedua adalah madrasah. Meskipun pada kenyataannya “madrasah” berarti “sekolah”, di Indonesia 

istilah ini secara khusus mengacu pada “sekolah (agama) Islam”. Sistem madrasah yang mulai 

berkembang pada dekade awal abad ke-20 ini pada mulanya memfokuskan diri nyaris secara eksklusif 

pada studi bahasa Arab dan studi-studi Islam seperti Qur’an-hadis, fiqih, sejarah Islam dan mata 

pelajaran Islam lainnya. Perlahan-lahan madrasah kemudian mengadopsi sebagian ciri sistem 

pendidikan modern dan mata pelajaran modern, seperti matematika, geografi dan ilmu umum lainnya 

yang dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. Seperti sekolah di bawah naungan Kemendiknas, 

terdapat madrasah negeri maupun swasta, dan seluruhnya di bawah naungan Kemenag. Madrasah 

juga mempunyai tingkatan pendidikan mulai dari Madrasah Ibridaiyah (enam tahun), Madrasah 

Tsanawiyah (tiga tahun) dan Madrasah Aliyah (tiga tahun). Madrasah juga diharuskan mengikuti 

ketentuan kurikulum yang ditetapkan Kemendiknas. Karena itu sebenarnya hanya sedikit perbedaan 

antara madrasah dan sekolah umum. Perbedaannya, madrasah punya penekanan khusus pada mata 

pelajaran agama. Selain itu, Departemen Agama, dengan bantuan para ahli pendidikan Islam, 

berupaya untuk memasukkan “nuansa Islam” dalam seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum. Lihat, Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium 

Baru ( Cet. I: Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 71-72. 
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Andi Aliya Erlina. Pendirian Lembaga Pendidikan untuk memenuhi keinginan 

mendirikan pendidikan Islam bermutu yang bercirikan islami dengan 

menggabungkan antara ilmu dan akhlak. Lembaga ini juga telah beberapa kali 

mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional dengan memenangkan 

beberapa penghargaan di ajang lomba tingkat nasional sains.20 

Di awal penerapan pendidikan agama Islam di SMP Islam terpadu Al-Ashri 

Makassar, permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya peserta didik yang sering 

saling mengganggu antara peserta didik laki-laki dan perempuan, namun hal ini 

merupakan dampak dari umur mereka yang juga masih muda sehingga sangat muda 

untuk saling mempengaruhi antara dengan yang lain. Selain itu sering pula didapati 

peserta didik yang terlambat bahkan sama sekali tidak melaksanakan shalat lima 

waktu. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya kontrol antara pihak sekolah dengan 

orang tua peserta didik. Kemudian juga pernah ada beberapa peserta didik yang 

kedapatan membawa hand phone ke sekolah disebabkan karena kurangnya kontrol 

dari orang tua peserta didik dan tidak jarang beberapa orang tua yang justru 

memberikan fasilitas hand phone kepada anaknya dengan alasan kelancaran 

komunikasi. Namun demikian betapa pentingnya hand phone sebagai alat 

komunikasi di era sekarang ini, Akan tetapi jika tidak  digunakan hand phone ini  

sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan mengganggu dan merusak kita sendiri 

sebagai pengguna hand phone. Maka dari itu kepala sekolah SMP Islam terpadu Al-

Ashri Makassar melarang membawa hand phone ke sekolah karena dapat 

mengganggu proses belajar mengajar di kelas, dan selain itu juga peserta didik 

 

20Lihat misalnya, tempo Interaktif ;wapres: siswa Indonesia mampu bersaing dengan siswa 

asing. http//www.tempoInteraktif.com/hg/nasional/2005/12/14/brk,20051214-70844,id.html. diakses 

tanggal 10 juli 2012, pukul 20.30 wita. 
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sedapat mungkin berhubungan dengan lawan jenisnya baik itu di kelas sendiri 

maupun di kelas yang lain. Perkembangan dunia teknologi memungkinkan kita 

untuk mempermudah semua aspek kehidupan. Konsumsi masyarakat akan teknologi 

menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih hubungan yang dulu 

memerlukan waktu yang lama dengan jarak yang jauh kini dengan teknologi 

segalanya menjadi sangat dekat dan seperti tanpa jarak. Kini teknologi telah 

berkembang dengan pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman 

sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Contohnya pada situs jejaring  

pertemanan  atau facebook. Awalnya facebook digunakan untuk berhubungan 

dengan orang yang jauh jaraknya tapi sekarang facebook digunakan sebagai alat 

untuk perdagangan, iklan dan lain-lain. Facebook memungkinkan seseorang 

menemukan teman lama, teman baru, menjalin pertemanan, bergabung dengan 

komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan 

berinteraksi dengan orang lain, mengirim pesan dan komentar. Selai fasilitas-

fasilitas utama yang disebutkan masih sangat banyak fasilitas-fasilitas yang 

ditawarkan situs itu baik secara formal maupun non-formal. Jadi dari sinilah awalnya 

timbul pemikiran pengelola sekolah sehingga dipisahkan ruang belajar peserta didik 

perempuan dan laki-laki sekaligus memisahkan juga tangga peserta didik laki-laki 

dan perempuan. Oleh karena itu menurut penulis  SMP Islam terpadu Al- Ashri 

Makassar tersebut representatif untuk diteliti apabila dihubungkan dengan 

modernisasi. Seiring dengan kemajuan zaman informasi dan teknologi yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap peserta didik di kalangan intelektual muda Islam. 

Modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di SMP Al-Ashri saat ini yaitu adanya 

pemisahan kelas atau ruangan belajar antara laki-laki dan perempuan sehingga 

peserta didik tidak saling kontak atau tidak bersentuhan langsung dari lain jenis, 
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inilah yang merupakan terobosan baru di dunia pendidikan formal sekaligus sebagai 

pembentukan etika dan akhlak mulia bagi peserta didik. Pada hakekatnya pendidikan 

Islam merupakan bimbingan yang mampu memberikan gambaran yang jelas untuk 

masa depan bagi output sekolah, SMP Islam terpadu Al-Ashri Makassar sebagai 

lembaga pendidikan Islam diharapkan akan melahirkan generasi muda yang 

berakhlak mulia dan mampu bersinergi dengan tantangan modernisasi yang 

berkembang, sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan pada 

lembaga pendidikan Islam tersebut. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan Islam” 

Studi pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. Untuk menghindari penafsiran 

yang berbeda terhadap judul tesis ini, perlu kiranya penulis mengemukakan 

pengertian beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini.  

Tantangan Modernisasi terhadap Pendidikan Islam adalah hal atau objek 

yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau  

rangsangan dalam  memotivasi (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dalam 

perkembangan informasi dan teknologi saat ini sangat penting untuk mengadakan 

suatu perubahan atau   modernisasi keadaan, baik secara  keseluruhan maupun secara 

bertahap untuk mengadakan suatu perubahan, secara etimologis  modernisasi berasal 

dari kata moderen, yang telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti 

pembaruan. Pendek kata, modernisasi juga bisa disebut pembaruan. “modernisasi” 

berarti kemodernan, “modernism” mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan 

usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama 
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dan sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan 

keadaan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan teknologi moderen. Maka dari 

itu penulis tertarik dengan judul “tantangan modernisasi Terhadap Pendidikan 

Islam” di SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar, untuk lebih mengetahui secara 

mendalam dan mendetail apa sebenarnya yang terjadi di SMP Islam Terpadu Al-

Ashri Makassar di era modern seperti saat ini karena banyak perubahan-perubahan 

baik itu dari sisi positif maupun dari sisi negatif sehingga kita dapat mengetahui 

bentuk tantangan modernisasi, dan upaya menyikapi tantangan modernisasi di 

sekolah tersebut.   

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makasar ini merupakan suatu bukti sebagai 

terobosan baru   dalam hal pendidikan Islam di kota makassar, dan telah di upayakan 

untuk di laksanakan suatu perubahan dalam dunia pendidikan Islam khususnya di 

sekolah tersebut. Dalam konteks ini pendidikan dianggap merupakan prasyarat dan 

kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai 

tujuan modernisasi atau pembangunan. Jadi Tantangan Modernisasi Terhadap 

Pendidikan Islam adalah hal yang menggugah tekad Ketua yayasan SMP Islam 

Terpadu Al-Ashri Makassar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi 

masalah sesuai dengan keadaan modern. Dengan demikian SMP Islam Terpadu Al-

Ashri Makassar sebagai lembaga  pendidikan Islam modern yang berkembang saat 

ini sebagai wadah pembinaan peserta didik yang beriman dan bertaqwa sebagai 

generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. 

Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa 

Arabnya adalah “tarbiyah” , dengan kata kerja “rabba”.  Kata pengajaran dalam 

bahasa Arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerja “’allama”. Pendidikan dan 

pengajaran dalam bahasa Arabnya “tarbiyah wa ta’lim” sedangkan “pendidikan 
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Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “Tarbiyah Islamiyah”.21 Contoh kata mendidik 

sudah digunakan pada Zaman rasulullah SAW sebagaimana terlihat dalam ayat al-

Qur’an surah al-Isra’ ayat 27 yang berbunyi  

                                

     

Terjemahannya 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”22 

 

Secara istilah pendidikan Islam, atau dalam bahasa Arab “al Tarbiyah al 

Islamiyah” sudah dimengerti gambaran umum maksudnya oleh sebagian kalangan 

umat. Walaupun rumusan definitif dari masing-masing pakar berbeda-beda. Kata 

“Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berdasarkan 

Islam.23 

Muhaimin memahami bahwa istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami 

dalam beberapa perspektif, yaitu Pendidikan menurut Islam, dan pendidikan yang 

berdasarkan Islam, atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang 

dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental 

yang terkandung dalam sumbernya, yaitu al-Quran dan Hadis. Dengan makna lain 

pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari atau di semangati serta di jiwai 

oleh ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu al-

Quran dan Hadis. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat 

berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan 

dikembangkan dari sumber tersebut. 

 

21Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 25. 
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 387.  

23A. Rahman Getteng,  Pendidikan Islam Dalam Pembangunan, Yayasan Al-Ahkam , Ujung 

Pandang, 1977, h. 26. 
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Syari’at Islam tidak akan di hayati dan diamalkan orang kalau hanya 

diajarkan saja, tetapi harus didik melalui prose pendidikan. Nabi telah mengajak 

orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan 

berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan 

Islam itu banyak di tujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud 

dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.24Di segi 

lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja,tetapi bersifat praktis. 

Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu 

pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. 

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar adalah salah satu sekolah yang 

bernaung dibawa yayasan Pendidikan Islam Terpadu yang dipimpin oleh Hj.Andi 

Aliya Erlina. Yayasan ini didirikan pada tahun 2008  dan yayasan ini mulai 

beroperasi pada tahun pelajaran 2008/2009. Melalui yayasan ini, keluarga Hj. Andi 

Aliya Erlina membangun fasilitas sekolah mulai dari TK sampai SMP, dengan nama 

SMP Islam Terpadu Al Ashri sebagai lembaga pendidikan yang saat ini membangun 

lembaga sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan serta lebih fokus pada 

pengembangan jalur persekolahan, Pendidikan Islam. Sekolah Islam Terpadu (SIT) 

ini mengkombinasikan antara kurikulum diknas dan kurikulum pesantren, jadi 

sekolah ini semi pesantren. Lokasinya di telkomas kelurahan tamalanrea kecamatan 

tamalanrea Kota Makassar.  

Secara operasional kalimat “Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan 

Modernisasi “mengandung arti bahwa sebuah kajian tentang upaya lembaga 

pendidikan Islam dalam menyikapi bentuk-bentuk tantangan modernisasi dalam hal 

ini SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. Studi diarahkan supaya dari hasil 

 
24Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, h. 28. 
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penelitian ini didapatkan sebuah analisis kritis demi pengembangan lembaga 

pendidikan Islam di masa depan. 

Dari pengertian tersebut, pembahasan tesis ini hanya berfokus pada 

pelaksanaan pendidikan agama Islam  pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar, 

bentuk tantangan pendidikan agama Islam terhadap modernisasi dan upaya solutif 

yang dilakukan SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar dalam menyikapi atau 

menjawab tantangan modernisasi pada pendidikan agama Islam yaitu, adanya 

pemisahan ruang belajar atau ruangan kelas antara laki-laki dan perempuan, gaya 

hidup, makanan, fashion, dan  penggunaan handphone serta laptop.  

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini untuk memberikan gambaran alur pikir penulis mengenai 

tantangan modernisasi Terhadap Pendidikan Islam pada SMP Islam terpadu Al-

Ashri Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar. Adapun fokus 

penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

Matriks Deskripsi Fokus Penelitian 

No                Fokus Penelitian      Uraian Fokus 
1. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri 
Makassar. 

-Pemisahan Ruangan 
Pembelajaran antara laki-laki dan 
Perempuan dalam pendidikan  
Islam. 

2. Bentuk Tantangan Modernisasi 
Terhadap Pendidikan  Islam di SMP 
Islam Terpadu Al-Ashri Makassar.   

-Pengaruh teknologi dan 
informasi terhadap pendidikan 
Islam 
- Warung telekomunikasi 
- Handphone 
-Laptop  
-Pergaulan bebas 
-Arus teknologi informasi deras 

3. Upaya solutif dalam menyikapi 
Tantangan Modernisasi Terhadap 
Pendidikan Islam di SMP Islam 
Terpadu Al-Ashri Makassar. 

 

-Peran serta Ketua yayasan SMP 
Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 
beserta staf administrasi dan 
guru. Bekerjasama dalam 
Pendidikan Islam untuk 
menyikapi Tantangan tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan pokok yaitu: “Bagaimana tantangan Pendidikan Islam terhadap 

modernisasi pada SMP Islam terpadu Al-Ashri Makassar? “ Pokok masalah  tersebut 

dirumuskan dalam sub masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan  Pendidikan  Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri 

Makassar? 

2. Bagaimana bentuk tantangan modernisasi Terhadap pendidikan Islam di 

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar? 

3. Bagaimana upaya solutif menyikapi tantangan modernisasi Terhadap 

Pendidikan  Islam di SMP Islam  Terpadu Al-Ashri Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

1. Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan 

Islam  

Diskursus tentang wacana lembaga pendidikan Islam dan modernisasi secara 

umum telah banyak dibahas oleh pakar. Akan tetapi pembahasan mengenai bentuk 

tantangan modernisasi terhadap pendidikan Islam yang dihadapi oleh lembaga 

pendidikan Islam dan menyikapi tantangan modernisasi terhadap pendidikan Islam 

itu, secara khusus belum ada yang melakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini 

bermaksud untuk membahas tentang  tantangan modernisasi terhadap pendidikan 

Islam pada SMP Islam terpadu Al-Ashri makassar. 

2. Gagasan dan program dalam modernisasi terhadap pendidikan Islam akarnya  

pikiran dalam gagasan tentang modernisasi, pemikiran dan institusi Islam secara 
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keseluruhan. Pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi 

kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Karena itu pemikiran dan 

kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi, sederhananya 

diperbarui sesuai “modernitas”; mempertahankan pemikiran kelembagaan Islam. 

Pada satu segi pendidikan dipandang sebagai variabel modernisasi. Dalam konteks 

ini pendidikan dianggap merupakan prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi 

masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan modernisasi atau 

pembangunan yang dilakukan oleh ketua yayasan SIT Al-Ashri makassar. Oleh 

karena itu penulis bermaksud membahas berdasarkan judul di atas. Dan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan judul tersebut dalam bentuk karya ilmiah. 

Penelitian dalam bentuk tesis oleh Hamiruddin.25Reformasi Konsep 

Pendidikan Islam di tengah Pluralitas Agama, di dalamnya membahas tentang sikap 

inklusif dan toleran dalam konsep Pendidikan Islam, pengaruhnya dalam 

membangun konsepsi Pendidikan Islam yang berwawasan modern dan toleran. 

Abidin Nurdin, Islam dalam Wacana Modernitas, membahas tentang wacana baru 

pemikiran Islam Indonesia dan tema-tema pemikiran Islam kontemporer Indonesia. 

Di samping itu, telah ada beberapa buku yang membahas tentang hal tersebut secara 

umum. 

Banyak pengamat mengakui bahwa pengelolaan lembaga Pemdidikan Islam 

pada umumnya masih sangat rendah. Dalam pengelolaannya lebih banyak diterapkan 

manajemen tradisional (tergantung pada pimpinan) dan kurang professional. Itulah 

sebabnya sehingga penerapan manajemen modern (profesionalisme, afektivitas, 

 

25Hamiruddin, Reformasi Konsep Pendidikan Islam di Tengah Pluralitas Agama, Tesis, 

Makassar: Fakultas Pendidikan dan Keguruan Fakultas Tarbiyah. 
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efisiensi, produktivitas, dan kedisiplinan) sangat perlu diterapkan.26 Lembaga 

Pemdidikan Islam yang ada sekarang terkesan tertinggal dan tidak mampu bersaing 

dengan lembaga pendidikan umumnya. 

Amin Haedari dan Abdullah Hanif. Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, membahas tentang respon Islam 

terhadap modernitas. Menurutnya, Islam dalam konsepsi modernisasi justru menjadi 

kekuatan moral yang mampu membimbing umat manusia, bukan sebaliknya, Islam 

menjadi terisolasi dan marginal sebagai akibat tidak tahan derasnya kemajuan 

zaman. Sa’id Aqiel Siradj, dkk.27 Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan 

dan Transformasi Pesantren, membahas tentang khazanah pemikiran Islam dan 

peradaban modern. Ia mengatakan bahwa kemajuan teknologi beserta dampaknya 

telah menguasai hampir seluruh masyarakat dunia, karena itu ia menetapkan bahwa 

modernitas adalah budaya dunia.  

A. Malik Fadjar.28 Madrasah dan Tantangan Modernitas, membahas tentang 

pengembangan Pendidikan Islam yang menjanjikan masa depan. Menurutnya 

pengembangan Pemdidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana karena 

pengembangan tersebut memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan 

menyeluruh. 

Muzayyin Arifin.29 Filsafat Pendidikan Islam, membahas tentang bentuk-

bentuk tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga Pemdidikan Islam saat ini. 

 

26Bahaking Rama, RevitalisasiLembaga Pendidikan di Indonesia Menuju Milenium Baru, 

dalam Palaguna Zainal Basri, Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi :Wacana 

27Sa’id Aqiel Siradj, dkk.  Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Reformasi 

Pesantren, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. h. 35-36. 

28Malik A. Fajar, Madras dan Tantangan Modernisasi, Bandung: Mizan, 1998. h. 1.  

29Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2.  
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Sementara itu Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pemdidikan Isalam. Buku ini 

memuat konsep, prinsip dan strategi manajemen dalam lembaga Pemdidikan Islam. 

Sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional sehingga berfungsi efektif 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. 

Azyumardi Azra.30 Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju 

Millenium Baru. Menurutnya, pendidikan dalam modernisasi akan mengalami 

perubahan fungsional dan antar-sistem. Perubahan-perubahan tersebut pada tingkat 

konseptual dapat dirumuskan dengan menggunakan “pendekatan sistem-sistem” 

(system approach). Dalam kajian pendidikan dan modernisasi menemukan variable-

variabel yang relevan bagi transformasi modernisasi. Variable-variabel ini dapat pula 

diterapkan dalam agenda modernisasi Pemdidikan Islam dalam konteks Indonesia 

secara keseluruhan. 

Dalam Jajat Burhanuddin, Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam 

Indonesia, Azyumardi Azra dan Jamhari membahas tentang respon Pendidikan Islam 

terhadap tantangan-tantangan dan masalah internal Pendidikan Islam era 

modernisasi pada hari ini dan masa depan. Tetapi pada pihak lain, pemantapan 

kedudukan pendidikan Islam itu sekaligus merupakan tantangan yang memerlukan 

respons positif para pemikir dan pengelola pendidikan islam itu sendiri. 

Abuddin Nata.31 Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan 

Islam di Indonesia, membahas tentang upaya mengatasi tantangan pendidikan Islam 

abad 21 dan islamisasi ilmu pengetahuan dan kontribusinya dalam mengatasi krisis 

masyarakat modern. 

 

30Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru (Cet. I; 

Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.71-72.  

31Abuddin Nata,Manajemen Pendidikan:Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, Cet. II;Jakarta:Kencana,2007. h. 2. 



21 

Bahaking Rama.32 “Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi: 

Wacana Sekitar Masalah IAIN sebagai Pusat Pengkajian Kebudayaan dan Peradaban 

Islam,” dalam Zainal Basri Palaguna, membahas tentang revitalisasi lembaga 

Pemdidikan Islam di Indonesia menuju millennium baru. Buku ini membahas 

tentang problematika aktual yang dihadapi lembaga Pemdidikan Islam dewasa ini. 

Muhammad Tholhah Hasan.33 “Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan 

Zaman,” membahas tentang Islam dan tantangan modernisasi. Menurutnya 

tantangan yang dihadapi umat Islam, sebagai akibat modernitas barat yang secara 

radikal mengintervensi seluruh bidang kehidupan, benar-benar mempunyai implikasi 

serius terhadap masa depan Islam dan umat Islam. Ini terkait pembagian dan 

diversifikasi lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan fungsi fungsinya. 

Suwito dan Fauzan.34 Sejarah Sosial Pendidikan Islam, membahas tentang 

modernisasi, latar belakang kemunduran pendidikan, hal-hal yang melatarbelakangi 

pembaruan Pemdidikan Islam, dan pola pembaruan Pemdidikan Islam. Dalam buku 

tersebut juga membahas tentang karakter pendidik di era moderen, sebuah upaya 

menuju pendidik yang berkualitas. Demikian pula Dodi Nandika, Pendidikan di 

Indonesia di Tengah Gelombang Perubahan, membahas tentang bagaimana 

mencermati tantangan pendidikan masa depan dan masa depan pendidikan 

keagamaan Islam. A. Fatah yasin.35 Dimensi-dimensi Pemdidikan Islam, menawar-

 

32Bahaking Rama, Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi:wacana sekitar 

Masalah IAIN sebagai Pusat KajianKebudayaan dan Peradaban Islam. 

33Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam dalam menghadapi Tantangan zaman, Cet. VI; 

Jakarta: Lantabora Press,2005.  h. 72. 

34Suwito dan fauzan, Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 9. 

35A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam,(Cet. I;Malang: UIN-Malang Press. 

2008), h.119. 
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kan konsep bagi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, agar punya komitmen 

untuk memperhatikan, memperjuangkan, dan melakukan yang terbaik dalam 

mengelola dan membina kegiatan Pemdidikan Islam, dan selalu menjadikan dimensi-

dimensi pendidikan sebagaimana dikesankan oleh ajaran Islam. 

Muhaimin.36 Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan. Dalam buku ini menjelaskan bahwa dari segi operasional nya, system 

Pendidikan Islam masih mengidap berbagai persoalan yang krusial, sehingga 

menurut para pengelolanya untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan 

perubahan (change), yang diikuti dengan pertumbuhan (growth) dan pembaharuan 

atau perbaikan (reform) serta peningkatan secara terus-menerus (continuity) untuk 

di bawah kearah yang lebih ideal. Dari mana perubahan itu dimulai dari aspek-aspek 

mana yang perlu di inovasi agaknya memerlukan penyikapan yang arif agar tidak 

terjebak pada lingkaran setan. 

Abdul Wahid.37 Pendidikan Islam Kontemporer, Problem Utama, Tantangan 

dan Prospek, dalam Ismail, Eds., Paradigma Pemdidikan Islam. Sebagai the agent of 

Social Change, Pendidikan Islam dituntut untuk mampu memainkan peran secara 

dinamis dan proaktif. Di antara belitan berbagai tantangan dan prospek ke dehpan. 

Pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis di berbagai bidang 

dalam siaran dan terintegrasi dengan Islam, merupakan kata kunci yang harus 

dipercepat prosesnya, baik pada dataran teoritis maupun praktis. 

 

36Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam:mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan 

(Cet.I; Kakarta:raja grafindo Persada, 2006), h.103.  

37Ismail,  Eds, Paradigma Pendidikan Islam (Cet.I; Yokyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), h. 40.  
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Tariq Rahman.38 Menjadi Modern Bersama Islam: Islam, Barat, dan 

Tantangan Modernitas, membahas tentang problem utama Islam dan kaum muslim 

dewasa ini. Dalam buku tersebut juga membahas tentang jalur-jalur pembaruan. 

Fazlur Rahman, Islam dan tantangan modernitas dalam Charles Kurzman, ed,. 

Liberal Islam: A Source Book, mengatakan bahwa seluruh masalah modernisasi 

Pendidikkan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual 

bersama-sama dengan keterkaitan yang serius kepada Islam. Tetapi, menyongsong 

dan menghadapi perkembangan pendidikan Islam, telah mengalami perubahan. 

Oleh karena itu, agar lembaga Pemdidikan Islam mampu menjawab 

tantangan dan modernisasi menurut penulis sangat diperlukan pembaruan sistem 

pendidikan, pembaruan pada aspek kurikulum, perbaikan kualitas dan kuantitas 

pendidik, dan peningkatan fisik dan fasilitas pendidikan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan  pendidikan agama Islam pada SMP Islam 

Terpadu Al-Ashri Makassar, 

b. Untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengungkapkan  bentuk tantangan 

pendidikan agama Islam terhadap modernisasi di SMP Islam Terpadu Al-Ashri 

Makassar. 

c. Untuk mengetahui dan merumuskan upaya solutif tantangan pendidikan agama 

Islam terhadap modernisasi di SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

38Tariq Rahman, Menjadi Modern bersama Islam: Islam Barat, dan Tantangan Modernitas. 
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a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

bagi penyempurnaan pengelolaan lembaga Pemdidikan Islam. Melalui hasil 

penelitian ini akan ditemukan informasi yang akurat mengenai tantangan yang 

dihadapi oleh lembaga Pemdidikan Islam di era modernisasi ini dan bagaimana 

menyikapi tantangan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna 

sebagai bahan informasi dan data banding bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis. 

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dan 

kinerja managerial lembaga Pemdidikan Islam, mengefektifkan manajemen 

kurikulum dan personalia lembaga Pendidikan Islam. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa gambaran lembaga pendidikan Islam selama ini berada dalam 

taraf kejumudan dan kemunduran. SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar adalah 

lembaga pendidikan Islam yang berada dalam taraf selangkah ke depan dibanding 

lembaga pendidikan Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, 

menurut penulis lembaga ini sangat representatif untuk dijadikan sebagai topik 

pembahasan tentang lembaga pendidikan  Islam dan tantangan modernisasi.  

Sehingga dengan alasan-alasan tersebut, pengadaan staf pengajar secara kualitatif 

dan kuantitatif juga harus ditingkatkan. Kebanyakan pengajar membutuhkan 

perbaikan lebih jauh dalam kualifikasi mereka, meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang perkembangan mutakhir.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Modernisasi 

1. Pengertian Modernisasi 

Modernisasi berasal dari kata “modern” yang berarti terbaru, mutakhir, sikap 

dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman sedangkan, 

modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga 

masyarakat untuk dapat hidup sesuai masa kini.1 

Modern berasal dari bahasa Latin yakni modernus yang dibentuk dari kata 

modo yang berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. 

Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat 

modern. Jadi, modernisasi merupakan suatu proses perubahan social dimana 

masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan cirri-ciri 

atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Modernisasi sering kali di salah 

artikan sebagai westernisasi. Westernisasi berasal dari kata west yang berarti barat. 

Dengan demikian, westernisasi berarti pembaratan, yaitu peniruan perilaku seperti 

yang dilakukan orang-orang di Negara barat. Orang yang kebarat-baratan belum 

tentu modernisasi. Modernisasi dapat saja berarti meniru atau mengambil teknologi 

Barat tanpa harus bergaya hidup seperti orang barat. Modernisasi juga tidak sama 

dengan sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu proses pemisahan antara nilai-nilai 

kepentingan duniawi dengan penekanan pada kepentingan duniawi. Jadi, 

 

1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. 3, Cet. 

I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 751. 
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Sekularisasi merupakan semacam ideologi yang menganggap bahwa hidup ini adalah 

semata-mata untuk kepentingan dunia. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi berarti proses pergeseran 

sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan 

tuntutan hidup masa kini.2 Sedangkan modernisme merupakan sebuah terminologi 

yang berlaku di masyarakat Barat yang mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan 

usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, untuk 

disesuaikan dengan suasana  baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern.3 

Modernisasi adalah proses yang menggambarkan institusi-institusi yang lahir 

secara historis disesuaikan dengan fungsi-fungsinya yang berubah dengan cepat yang 

merefleksikan pertambahan pengetahuan orang yang belum pernah terjadi 

sebelumnya yang telah memungkinkan orang mengontrol lingkungannya, yang 

menyertai revolusi ilmu pengetahuan. 

Modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia, harus diakui, 

tidak bersumber dari kalangan  kaum Muslim sendiri. Sistem pendidikan modern 

pertama kali, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem pendidikan Islam, justru 

diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

2. Perubahan Sosial dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam 

Masyarakat-masyarakat sedang berkembang telah mengalami perubahan-

perubahan sosial, ekonomi, demografik, dan politik yang sangat besar selama 1950-

 

2Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pesantren 

al-Munawwir, 1984), h. 933. 

3Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. Ke-10; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 11. 
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an, 1960-an, dan 1970-an sebagai awal perubahan sosial, dan pada tahun tersebut 

meningkatnya sumberdaya masyarakat serta mengembangkan desain riset. Revolusi 

teknologis dalam pertanian dan industri serta perluasan pendidikan,  transportasi, 

dan komunikasi telah menciptakan lembaga-lembaga dan kesempatan-kesempatan 

baru. Kesemuanya ini dan faktor-faktor lain telah menyumbang kepada perubahan-

perubahan dalam komposisi dan besarnya populasi dunia. Telah terjadi suatu 

penyebaran “revolusi pengharapan meningkat” yang tertanam dalam budaya 

modernisasi, yang didalamnya rakyat menuntut kualitas hidup yang lebih baik 

melalui standar kehidupan yang lebih tinggi dan partisipasi sosial, ekonomi dan 

politik yang lebih besar. Proses ini menimbulkan tantangan bagi banyak 

pemerintahan negara yang bertekad melakukan modernisasi terhadap masyarakat-

masyarakat mereka. Kadang-kadang tuntutan-tuntutan ini sedemikian besar 

sehingga sumber daya-sumber daya yang terbatas terpaksa dialihkan untuk 

memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang mendesak pada pembiayaan 

infrastruktur-infrastruktur baru yang penting bagi proses modernisasi. Kebiasan-

kebiasan baru, tradisi-tradisi dan cara-cara hidup yang baru dicoba sementara 

kesinambungan dengan masa lalu dipertahankan. Interaksi dan saling 

ketergantungan yang lebih besar di antara bangsa-bangsa telah memajukan identitas 

nasional dan kultural di satu pihak dan toleransi dan semangat kerjasama di pihak 

lain.  

Tetapi “ketidakterelakan” pengalaman Barat tidak bisa di terima berhubung 

adanya pergeseran-pergeseran dalam sistem stratifikasi dunia dan ketergantungan 

yang meningkat dari banyak negara berkembang terhadap sumber daya dan 

kesanggupan mereka sendiri. Ketika tingkat masukan-masukan (penanaman modal, 
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tenaga kerja, teknologi dan lain-lain) yang dibutuhkan untuk modernisasi tidak 

terjamin bagi kebanyakan negara tersebut, ide tentang “pertumbuhan yang 

berimbang” juga sudah ketinggalan. Misalnya, terdapat cukup modal di negara-

negara kaya minyak untuk ditanam tetapi kebanyakan dari  mereka tidak punya 

cukup banyak tenaga terlatih untuk melaksanakan program-program modernisasi 

sosial dan ekonomi dalam waktu yang singkat. Pengambilan tenaga-tenaga ahli 

asing akan dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut sampai dapat disediakan 

tenaga sendiri secukupnya. Berapa kelambatan dalam perubahan kelembagaan juga 

mungkin terjadi. Sebagai contoh mungkin akan muda untuk membiarkan warga 

memilih pasangannya sendiri, tetapi sulit untuk menjamin persamaan sepenuhnya 

antara jenis kelamin hanya dalam waktu singkat. Dampak proses-proses modernisasi 

atas keluarga dan produksi akan sangat terasa sekali, tetapi keunikan budaya 

masyarakat-masyarakat itu akan menentukan  tanggapan mereka terhadap 

modernisasi itu. 

Penjelasan tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara 

masyarakat-masyarakat terletak tidak hanya dalam sejarah budayanya tetapi dalam 

pemakaian teknologi, terdapatnya sumber daya manusia dan material, sejarah sosial 

dan politik, dan harapan-harapan serta dambaan-dambaan rakyatnya. Suatu skema 

konseptual haruslah tanggap terhadap isu-isu yang timbul dalam studi komparatif 

modernisasi. Skema itu juga harus peka terhadap topik-topik yang sering di abaikan 

seperti transisi demografik  sebagai bagian dari proses modernisasi. Untuk alasan 

yang sama, metodologi-metodologi riset harus membantu mengembangkan desain 

riset yang tidak sama, data dan metode pengumpulan data dan strategi 

penganalisisan. Pemilihan suatu pendekatan metodologi tertentu tergantung pada 
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konsepsi dan definisi modernisasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya membahas 

secara singkat hakikat modernisasi dalam konteks komparatif.                  

3. Konsepsi Modernisasi sebagai perubahan sosial 

Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang 

bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju 

kepada suatu masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi berdasar pendapat 

para ahli adalah : 

a. Widjojo Nitisastro,  modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan 

bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi 

sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis. 

b. Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang 

terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social 

planning.4  

Dengan dasar pengertian di atas maka secara garis besar istilah moderen 

mencakup pengertian sebagai berikut: 

a). Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan   

   meningkatkannya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. 

b). Modern berarti berkemanusiaan  dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan 

 hidup dalam masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi 

memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut: 

(a). Cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa ataupun 

   masyarakat. 

 
4Lihat Abd. Rasyid Masri, Perubahan  Sosial,  efektivitas komunikasi dan dakwah  Cet. 

Pertama , Makassar: Alauddin university Press 2012,  h. 150-151. 
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(b). Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.  

(c). Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada 

  suatu lembaga atau badan tertentu.   

(d). Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi    

  dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. 

(e). Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di 

  lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. 

(f). Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. 

(g). Dan lain-lain yang relevan dengan perubahan sosial ke arah kemajuan.5         

4. Modernisasi dan implikasi kebijaksanaan pembangunan  

Pertama, teori modernisasi membantu memberikan secara implisit 

pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak-belakang antara masyarakat 

“tradisional” dan “modern”. Karena amerika serikat dan negara-negara eropa barat 

disebut sebagai negara maju dan negara dunia ketiga perlu melihat dan menjadikan 

amerika serikat dan negara-negara eropa barat sebagai model dan panutan.  

Kedua, teori modernisasi menilai idiologi komunisme sebagai ancaman 

pembangunan negara Dunia Ketiga, jika Dunia negara Ketiga hendak melakukan 

modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani oleh amerika serikat 

dan negara-negara eropa barat, dan oleh karena itu mereka hendaknya berdiri jauh 

dari paham komunisme. Untuk mencapai tujuan itu, teori modernisasi menyarankan 

agar negara Dunia Ketiga melakukan pembangunan ekonomi, meninggalkan dan 

mengganti nilai-nilai tradisional dan melembagakan demokrasi politik. 

 
5Ibid., h. 151.  
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Ketiga teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya 

bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat. Jika yang diperlukan negara Dunia 

Ketiga adalah kebutuhan investasi produktif dan pengenalan nilai-nilai modern, 

maka Amerika dan negara maju lainnya dapat membantu dengan mengirimkan 

tenaga ahli, mendorong para pengusaha untuk melakukan investasi di luar negeri dan 

memberikan bantuan untuk negara dunia ketiga.6             

B. Kajian teori modernisasi 

1. Teori modernisasi 

Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmuwan sosial Barat terhadap apa 

yang terjadi di Dunia Ketiga setelah Perang Dunia II. Teori ini muncul sebagai 

upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang pada 

waktu itu sedang populer. Bersamaan dengan itu, lahirnya negara-negara merdeka 

baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin bekas jajahan Eropa melatarbelakangi 

perkembangan teori ini. Negara adidaya melihat hal ini sebagai peluang untuk 

membantu Negara Dunia Ketiga sebagai upaya stabilitas ekonomi dan politik. 

Pengaruh ideologi developmentalis yang mencoba mengkaji bagaimana Negara 

Dunia Ketiga dapat membangun seperti Negara Dunia Pertama tanpa mengacu pada 

komunisme juga mendasari teori ini. 

Di awal perumusannya tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk 

teori dan mewarisi pemikiran-pemikiran dari teori evolusi dan fungsionalisme. Teori 

evolusi dan fungsionalisme pada waktu itu dianggap mampu menjelaskan proses 

peralihan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern di Eropa Barat, selain 

juga didukung oleh para pakar yang terdidik dalam alam pemikiran struktural-

 
6Ibid., h. 158-159.  
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fungsionalisme.  Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai 

gerakan searah seperti garis lurus. Kita dapat melihatnya dalam karya-karya Spencer 

dan Comte.  Teori fungsionalisme dari Talcott Parsons beranggapan bahwa 

masyarakat tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia yang memiliki berbagai 

bagian yang saling bergantung.  

Selain itu, teori modernisasi pun didukung oleh tokoh-tokoh seperti Neil 

Smelser dengan teori diferensiasi strukturalnya. Smelser beranggapan dengan proses 

modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai 

berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu 

fungsi yang lebih khusus. Pun dengan Rostow yang menyatakan bahwa ada lima 

tahapan pembangunan ekonomi. Ia merumuskannya ke dalam teori tahapan 

pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, 

lepas landas, bergerak ke kedewasaan, dan berakhir dengan tahap konsumsi massal 

yang tinggi. Di samping itu, ada beberapa varian teori modernisasi lain seperti 

Coleman dengan diferensiasi dan modernisasi politik-nya, Harrod-Domar yang 

menekankan penyediaan modal untuk investasi pembangunan, McClelland dengan 

teori need for Achievement (n-Ach)-nya, Weber dengan “Etika Protestan”-nya, 

Hoselitz yang membahas faktor-faktor nonekonomi yang ditinggalkan Rostow yang 

disebut faktor “kondisi lingkungan”, dan Inkeles yang mengemukakan ciri-ciri 

manusia modern. 

 Satu hal yang menonjol dari teori ini adalah modernisasi seolah-olah tidak 

memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber 

kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu 

sendiri. Alhasil faktor eksternal menjadi terabaikan. Teori modernisasi memberikan 
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solusi, bahwa untuk membantu Dunia Ketiga termasuk kemiskinan, tidak saja 

diperlukan bantuan modal dari negara-negara maju, tetapi negara itu disarankan 

untuk meninggalkan dan mengganti nilai-nilai tradisional dan kemudian 

melembagakan demokrasi politik.7 

Karena berpatokan dengan perkembangan di Barat, modernisasi diidentikkan 

dengan westernisasi. Teori ini pun kurang mampu menjawab kegagalan 

penerapannya di Amerika Latin, tidak memperhatikan kondisi obyektif masyarakat, 

sejarah dan tradisi lama yang masih berkembang di Negara Dunia Ketiga. Untuk 

menjawabnya, muncullah teori modernisasi baru. Bila dalam teori modernisasi 

klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori modernisasi 

baru, tradisi dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Namun, tetap saja baik 

teori modernisasi klasik, maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih 

banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya. 

a. Pengertian dan Asumsi-asumsi 

Menurut Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari 

kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi 

serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Soerjono Soekanto 

mengartikan modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah 

yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. 

Wilbert Moore mendefinisikan modernisasi sebagai transformasi total masyarakat 

tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang 

menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya 

stabil. 

 
7Suwarsono, Alvin Y-So.  Perubahan Sosial Pembangunan di Indonesia. Jakarta: LP3ES 

1991. h. 1-88. 

http://dahlanforum.wordpress.com/2008/01/28/kunci-emas-dari-realitas-kehidupan/
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/03/pengertian-organisasi-dan-kantor.html
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/01/13/sistim-sosial-dan-budaya/
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Teori modernisasi memiliki asumsi-asumsi dasar seperti: 

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Resep pembangunan yang 

    ditawarkannya bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan dimana saja. 

2. Modernisasi juga merupakan proses homogenisasi. Homogenitas melalui 

  pengembangan sektor ekonomi itu terkesan dipaksakan dari kondisi yang 

  heterogen, hal itu kemudian menjadikan pula ketimpangan pembangunan 

  antardaerah dan antarsektor. 

3. Dalam wujudnya, modernisasi terkadang dianggap sebagai proses Eropanisasi 

  atau Amerikanisasi, atau yang lebih populer westernisasi (modernisasi sama 

  dengan dunia Barat). 

4. Modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. 

5. Modernisasi merupakan perubahan yang diinginkan dan dibutuhkan (progresif) 

  serta terus-menerus (immanent). 

6. Modernisasi memerlukan waktu panjang. 

7. Perkembangan masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan proses    

   diferensiasi struktural. 

8. Diciptakan lapangan kerja dan struktur-struktur baru dalam masyarakat.  

9. Perbedaan kemajuan masyarakat terjadi karena perbedaan kondisi internal. 

10. Kapasitas masyarakat lebih maju dari masyarakat lain karena semata-

mata faktor internal dan yang utama adalah ‘cultural deficiency’. 

 2.Teori Dependensia 

Teori dependensi lahir sebagai hasil “revolusi intelektual” secara umum pada 

pertengahan tahun 60-an sebagai tantangan para ilmuwan Amerika Latin terhadap 

pandangan Barat mengenai pembangunan. Teori ini merupakan kritik terhadap teori 



35 

 

 
 

modernisasi. Dasar pemikiran teori ini adalah pandangan Marx tentang masyarakat 

sebagai satu kesatuan sistem atas dua struktur utama: struktur atas dan bawah 

dimana struktur atas yang berupa sistem budaya, ideologi, politik dan sosial 

digerakkan oleh struktur bawah yang merupakan sistem ekonomi. Teori ini melihat 

ketidakseimbangan dalam hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan Negara 

Dunia Pertama karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi 

dari negara pinggiran ke negara sentral. Sebagai hasilnya, Negara Dunia Ketiga 

menjadi miskin, terbelakang, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil. Hal ini 

adalah pemikirannya Paul Baran, salah satu tokoh teori dependensi. Ia 

mengelompokkan ‘dua dunia’ tersebut sebagai negara kapitalis (negara pusat) dan 

pra-kapitalis (kapitalis pinggiran)—yang tidak akan pernah bisa menjadi besar. 

Sedangkan Andre Gunder Frank membagi negara-negara di dunia ini atas dua 

kelompok yaitu negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. 

Hubungan ketergantungan seperti ini disebut Frank sebagai metropolis-satelite 

relationship. Menurutnya, suatu pembangunan di negara satelit dipengaruhi oleh 3 

komponen utama, yaitu modal asing, pemerintah lokal negara satelit, dan kaum 

borjuis lokal. Hasil pembangunan hanya terjadi di tiga kalangan tersebut, sedangkan 

rakyat kecil hanya sebagai buruh. Baran dan Frank menyarankan agar Negara Dunia 

Ketiga harus melakukan industrialisasi sendiri, tidak mengimpor teknologi, 

meninjau hutang dan perdagangan dengan negara pusat. Dos Santos juga 

menyatakan, mirip dengan Prebisch, bahwa hubungan antara negara dominan dengan 

negara tergantung merupakan hubungan yang tidak sederajat, karena pembangunan 

di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara bergantung. 

Melalui kegiatan pasar yang monopolistik dalam hubungan perdagangan 
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internasional, hubungan utang-piutang dan ekspor modal dalam hubungan 

perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan di negara tergantung mengalir 

dan berpindah ke negara dominan. Menurut Santos, dua bentuk ketergantungan 

pertama, adalah ketergantungan kolonial dan ketergantungan industri keuangan, 

selain itu ia pun menyebutkan jenis ketergantungan yang lain yaitu ketergantungan 

teknologis industrial. 

Packenham menyebutkan kekuatan teori dependensi yakni menekankan pada 

aspek internasional, mengaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik 

luar negeri negara maju, menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam 

hubungannya dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional, membahas 

hubungan antar kelas yang ada di dalam negeri dan hubungan kelas antarnegara 

dalam konteks internasional, memberikan definisi yang berbeda tentang 

pembangunan ekonomi (tentang kelas-kelas sosial, antardaerah, dan antarnegara). 

Namun, kelemahannya antara lain: hanya menyalahkan kapitalisme sebagai 

penyebab dari ketergantungan, konsep kunci—termasuk konsep ketergantungan itu 

sendiri—kurang didefinisikan secara jelas hanya didefinisikan sebagai konsep 

dikotomi, tidak ada kemungkinan lepas dari ketergantungan, selalu dianggap sebagai 

sesuatu yang negatif, kurang membahas aspek psikologi, terlalu jauh beranggapan 

bahwa ada kepentingan yang berbeda antara negara-negara pusat dan negara-negara 

pinggiran, ketidakjelasan konsep yang  membatasi teori tersebut, menganggap aktor 

politik sebagai boneka kepentingan modal asing, kurang dikaji secara rinci dan tajam 

dan dalam konteks Timur, teori ini tidak mampu melihat fenomena bangkitnya 

negara-negara “Macan Asia” dan runtuhnya sosialisme. 
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Bila teori dependensi Klasik melihat situasi ketergantungan sebagai suatu 

fenomena global dan memiliki karakteristik serupa tanpa megenal batas ruang dan 

waktu, teori dependensi Baru melihat melihat situasi ketergantungan tidak lagi 

semata disebabkan faktor eksternal, atau sebagai persoalan ekonomi yang akan 

mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Ketergantungan 

merupakan situasi yang memiliki kesejarahan spesifik dan juga merupakan persoalan 

sosial politik.8 

Pengertian dan Asumsi-asumsi 

Dos Santos mengemukakan ketergantungan merupakan keadaan dimana 

perekonomian negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi 

dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya 

berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila negara 

yang dominan dapat memperluas dan mempertahankan diri, tapi sebaliknya tidak 

terjadi pada negara pinggiran. 

Asumsi-asumsi dasar teori dependensi mencakup:  

a. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang universal, berlaku 

bagi seluruh negara dunia Ketiga. 

b. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar 

eksternal. 

c. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

polarisasi regional ekonomi global. 

d. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak bela 

kang dengan pembangunan.  

 
8Suawarsono, dan SO, A. Y. Peruban Sosial di Indonesia. Teori-teori Modernisasi, Depedensi 

dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3ES. 1991.h.a95-204. 
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e. Perkembangan masyarakat didasarkan atas konflik yang terjadi. Konflik-

konflik yang tercipta justru membawa perubahan masyarakat secara global. 

f. Solusi yang dikemukakan teori ketergantungan klasik bahkan melepaskan diri 

dari hubungan dengan negara maju (berdikari). 

3.Teori sistem dunia  

Merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, 

pertukaran barang dan bahan mentah.  Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan 

hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja ini 

menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantung, yaitu negara inti dan 

negara pinggiran. Secara geografi dan budaya kedua negara tersebut sama sekali 

berbeda, satu fokus pada padat modal dan satu lagi pada padat karya.  Sementara itu, 

negara semi periferi bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran se  

Model trikutub 

Terdapat satu konsep dalam perspektif sistem dunia, yaitu konsep negara 

semi pinggiran (semi periferi). Dalam konsep ini terkandung ajaran sistem dunia 

yang menjelaskan berbagai kemungkinan perubahan status relatif satu negara di 

dalam sistem ekonomi kapitalis dunia. Menurut Wallerstein, dunia terlalu kompleks 

untuk dijelaskan dengan model dwi kutub, yakni sentral (inti) dan pinggiran 

(periferi). Banyak negara yang terletak di antara dua posisi tersebut yang tidak dapat 

dan tidak tepat untuk dikategorikan sebagai negara sentral maupun negara 

pinggiran. Ada dua alasan utama mengapa sistem ekonomi kapitalis dunia yang ada 

sekarang ini memerlukan kategori semi pinggiran. Pertama, polarisasi sistem dunia 

yang menjadi dua kutub, dengan hanya sedikit yang memiliki status tinggi dan harus 

berhadapan dengan amat banyak yang memiliki status rendah, akan mudah 

menyebabkan disintegrasinya sistem dunia. Oleh karena itu, perlu diciptakan 
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kategori menengah untuk menghindari krisis tersebut. Kedua, untuk membantu 

pembentukan iklim dan daerah ekonomis baru yang diperlukan oleh para pemilik 

modal untuk memindahkan modalnya dari tempat yang sudah tidak efisien lagi ke 

tempat baru yang sedang tumbuh. Tempat baru ini yang disebut Wallerstein sebagai 

negara semi pinggiran. Bagi Wallerstein, negara semi pinggiran memiliki dua 

karakteristik pokok. Pertama, negara tersebut memiliki posisi tawar-menawar 

perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran. Pertukaran barang yang terjadi 

antara negara sentral dengan negara semi pinggiran menggambarkan pertukaran 

antara barang yang diproduksi dengan upah tinggi dengan barang yang diproduksi 

dengan upah rendah sehingga menghasilkan pertukaran yang tidak seimbang. Kedua, 

negara semi pinggiran memiliki kepentingan langsung untuk mengatur dan 

mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. 

Inti 

Negara inti merupakan negara kapitalis dominan yang mengeksploitasi 

negara periferi dalam hal tenaga kerja dan bahan-bahan mentah. Negara ini paling 

diuntungkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagian besar negara di Eropa Barat 

(Inggris, Belanda, Perancis) merupakan kawasan inti pertama. Secara politik, 

negara-negara tersebut mengembangkan pemerintahan pusat yang kuat, birokrasi 

yang ekstensif dan tentara yang besar. Hal ini memungkinkan kaum borjuis lokal 

mendapatkan kontrol atas perdagangan internasional dan surplus modal dari 

perdagangan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri.9 

 

 

 
9Carlos, A Martinez-Vela, World Systems Theory . h.4. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Borjuis
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Periferi 

Negara periferi bergantung pada negara inti dalam hal modal. Karakteristik 

negara ini ditunjukkan dengan industrinya yang masih terbelakang. Negara periferi 

tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat atau dikendalikan oleh negara-negara 

lain, bahan baku diekspor ke negara inti dan bergantung pada praktik kerja yang 

koersif. Negara inti mengambil sebagian besar surplus modal yang dihasilkan oleh 

pinggiran melalui hubungan perdagangan yang tidak adil. Negara di Eropa Timur 

(terutama Polandia) dan Amerika Latin menunjukkan karakteristik dari negara 

periferi. Di Polandia, raja kehilangan kekuatan untuk menjadi eksportir utama 

gandum ke seluruh Eropa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan mudah 

dikontrol, tuan tanah memaksa pekerja di desa menjadi budak di perkebunan 

komersial mereka. Di Amerika Latin, penaklukan Spanyol dan Portugis 

menghancurkan struktur otoritas adat dan menggantinya dengan birokrasi yang 

lemah di bawah kendali negara-negara Eropa. Tuan tanah lokal yang kuat asal 

Hispanik menjadi petani kapitalis aristokrat. Perbudakan penduduk asli, impor 

budak Afrika, dan praktik kerja koersif memungkinkan ekspor bahan baku murah ke 

Eropa. Sistem tenaga kerja di kedua daerah periferi ini didirikan tidak hanya untuk 

konsumsi internal, tetapi juga untuk menghasilkan barang bagi ekonomi dunia 

kapitalis.  

Semi periferi 

Negara semi periferi bisa dikatakan sebagai negara inti yang mengalami 

penurunan atau negara periferi yang berusaha meningkatkan posisi dalam sistem 

ekonomi dunia. Contoh negara yang menurun dari negara inti menjadi semi periferi 

adalah Portugal dan Spanyol. Negara semi periferi lainnya saat ini adalah Italia, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Polandia
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
http://id.wikipedia.org/wiki/Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol
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Jerman selatan dan Perancis selatan. Negara ini gagal mendominasi perdagangan 

internasional dan dengan demikian tidak mendapat keuntungan pada tingkat yang 

sama seperti negara inti. 10 

Eksternal 

Negara ini mempertahankan sistem ekonomi mereka sendiri sehinga berada 

di luar sistem ekonomi dunia modern. Rusia merupakan negara yang berada pada 

sistem ekonomi ini. Rusia memasok gandum untuk pasar dalam negeri. Gandum ini 

juga diperdagangkan dengan negara di Asia dan Eropa. Akan tetapi, perdagangan di 

dalam negeri tetap lebih penting dibandingkan dengan perdagangan dengan negara 

lain. Kekuatan Rusia yang besar ini membantu ekonomi dalam negeri dan 

membatasi pengaruh dari luar.11  

Perbandingan teori dependensi dengan teori sistem dunia 

Elemen 

perbandingan  
Teori dependensia  Teori sistem dunia  

Unit analisa Negara-bangsa Sistem dunia 

Metode kajian 

Historis-struktural: masa 

jaya dan surut negara-

bangsa 

Dinamika sejarah sistem dunia: 

kecenderungan sekular dan irama 

perputaran (siklus) 

Struktur teori 
Dwi kutub: sentral dan 

pinggiran 

Tri kutub: sentral, semi pinggiran dan 

pinggiran 

Arah 

pembangunan 

Deterministik 

ketergantungan selalu  

merugikan 

Kemungkinan mobilitas naik dan 

turun 

Arena kajian Negara pinggiran 
Negara pinggiran, semi pinggiran, 

sentral dan sistem ekonomi dunia 

  

 

 
10Ibid., h. 4.  
11Ibid., h. 4.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
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Awal munculnya teori modernisasi 

Istilah modernisasi muncul di awali oleh perspektif penantang Marxisme, hal 

ini didasari oleh  tradisi sosiologis yang di bangun dan melibatkan penterprestasi, 

kesadaran dan perhatian dari sosiologi klasik maupun disiplin ilmu lainnya.   

Modernisasi menurut Rostow 

Rostow: Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses multidimensional. 

Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu 

negara tetapi juga di tentukan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor 

industri. Rostow : pembangunan ekonomi berarti pula sebagai proses yang 

menyebabkan antara lain:  

1. Perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial yang  pada mula berorientasi 

kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. 

2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu 

dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. 

3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang 

tidak produktif menjadi investasi yang produktif.  

4. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang 

pembangunan ekonomi misalnya, penghargaan terhadap waktu, penghargaan 

terhadap prestasi perorangan.12 

Keunggulan Teori Rostow 

a. Memberikan kejelasan tahapan-tahapan pencapaian kemajuan yang meliputi : 

1) masyarakat tradisional, 2) masyarakat pra kondisi tinggal landas, 3) 

 
12Garna, Y, K, Teori sosial dalam pembangunan indonesia  : suatu kajian melalui diskusi 

Bandung: Primaco, Academik. 1999.  
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masyarakat tinggal landas, 4) masyarakat kematangan pertumbuhan dan 5) 

masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi. Tahapan tersebut memberikan 

tawaran secara terperinci pada pengambil kebijakan di sebuah Negara tentang 

tahapah dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk 

menjadikan sebuah Negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori yang 

disampaikan oleh Rostow itulah yang melatarbelakangi banyak Negara 

berkembang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka. 

b. Petunjuk jelas yang disampaikan oleh Rostow tentang cara praktis dalam 

memperoleh sumberdaya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif 

yang tinggi. Cara tersebut disajikan dalam berbagai alternatif yaitu: 

1. Dana investasi dari pajak yang tinggi 

2. Dana invesatasi dari pasar uang atau pasar modal 

3. Melalui perdagangan internasional 

4. Investasi langsung modal asing 

Kelemahan teori Rostow  

Adapun kelemahan teori rostow adalah sebagai berikut: 

1. Sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu tidak seperti yang diharapkan 

oleh teori ekonomi ini. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi tertutupi 

oleh pertumbuhan penduduk akibat penurunan angka kematian. Akibat lanjutannya 

adalah sebuah Negara menjadi sulit untuk berkembang dan melalui tahap tinggal 

landas. 

2. Dengan dasar teori ini, seringkali Negara harus melakukan mobilisasi seluruh 

kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mencapai tingkat investasi 

produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. Efek dari teori itu adalah terjadi 

eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam dan bahan-bahan mentah, tanpa 
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mempertimbangkan kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan di masa yang 

akan dating. Kerusakan alam justru berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat 

tradisional, penurunan kesehatan, merebaknya penyakit, kerawanan sosial, dsb. 

3. Negara yang menerapkan teori ini seringkali memperoleh sumberdaya modal dari 

investasi langsung modal asing yang ditanamkan pada bidang pembangunan 

prasarana, pembukaan tambang, dan struktur produktif yang lain. Investasi ini 

biasanya dalam bentuk pinjaman, baik dari Negara, kreditor, maupun dari lembaga-

lembaga internasional seperti bank dunia, IMF atau dari MNC (Multi Natioanl 

Corporation). Pinjaman juga sering diberikan pada pemerintah Negara berkembang 

untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Dari pola itu terlihat terdapat ketidak 

seimbangan posisi karena Negara berkembang tersebut berposisi sebagai debitor, 

sedangkan Negara asing atau lembaga asing adalah kreditor. Negara berkembang 

selanjutnya sering ditekan sehingga yang tampak, pemerintah Negara berkembang 

tersebut tidak lebih hanyalah tangan kanan dari Negara asing atau lembaga asing 

yang ingin mensukseskan agenda-agenda politik maupun ekonominya di Negara 

yang sedang berkembang. Negara berkembang juga seringkali terjerat utang dan 

sulit untuk menyelesaikan persoalan utang sehingga menjadikan mereka sulit 

menuju kemajuan yang diharapkan.  

  4. Tahap tinggal landas merupakan tahap yang sangat kritis. Dalam teori yang 

disampaikan oleh Rostow, justru tidak memberikan penekanan pada bagaimana 

mengatasi problematika yang kritis dalam tahap tinggal landas. Rostow tidak 

memberikan pembahasan yang mendalam bagaimana cara mengatasi efek negatif 

dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seperti misalnya efek 

kesenjangan sosial, distabilitas sosial dan distabilitas politik yang seringkali justru 

berakibat pada kehancuran yang mendalam seperti yang misalnya terjadi di 

Indonesia. 13 

 
13Arif, Budiman. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia pustaka Utama. 2000. h. 59. 
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Menurut W.W. Rostow, proses pembangunan dikatakan berhasil apabila 

masyarakat telah 

a. berhasil memproduksi kebutuhannya sendiri 

b. memasuki tahapan lepas landas 

c. memiliki tingkat konsumsi tinggi 

d. memasuki tahap kedewasaan ekonomi 

e. melakukan perdagangan lintas Negara 

Modernisasi motivasi berprestasi menurut MC Clelland 

MC Clelland:  

a. Motivasi untuk prestasi Need For Achievement (N-Ach). Hasrat meraih 

setinggi-tingginya prestasi dalam hidup adalah motivasi untuk berprestasi. 

b. Motivasi berkreasi (N-POW). N-POW adalah motivasi terhadap kekuasaan. 

MCclelland kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa di 

paksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari 

individu untuk mengendalikan dalam mempengaruhi orang lain.14 

Kekurangan dari Teori MCclelland 

1. Teori ini tidak memberikan penjelasan bagaimana cara seseorang atau orang-

orang di suatu Negara memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Kita 

semua juga mungkin dapat juga mempunyai anggapan justru kebutuhan untuk 

berprestasi itu bukanlah merupakan prasyarat dari kemajuan tetapi juga merupakan 

hasil dari kemajuan suatu masyarakat atau Negara. Hal tersebut didasarkan pada 

kenyataan di masyarakat yang masih subsisten, dijumpai kenyataan mereka tidak 

 
14Hettne, B. Teori Pembangunan dan Tiga dunia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 

2001.  
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mempunyaikebutuhanuntukberprestasi. 

2. Teori ini tidak memperhatikan kesulitan-kesulitan yang seringkali dihadapai oleh 

masyarakat/ Negara yang meskipun sudah memiliki kebutuhan berprestasi yang 

tinggi tetapi tidak maju karena hambatan-hambatan struktural yang sering membelit 

mereka. Hambatan-hambatan stuktural tersebut sering kita lihat misalnya pada 

hambatan geografis, topografis bahkan idiologis. Orang-orang dengan kondisi 

stuktural yang ekstim tersebut sering kali tidak berdaya untuk berubah menjadi maju 

padahal mereka sudah memiliki keinginan yang tinggi untuk berprestasi dan 

melakukan banyak hal untuk menopang kemajuan. 

 Kelebihan dari Teori MCclelland 

1. Memberikan kesadaran pada pengambil kebijakan Negara bahwa seseorang di 

suatu Negara berpengaruh pada kemajuan. Oleh karena itu, Negara akan membuat 

kebijakan agar para pribadi di Negara tersebut didorong untuk memiliki keinginan 

yang tinggi untuk berprestasi demi tercapainya kemajuan suatu Negara. 

 2. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara misalnya melalui pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan.15 

 Inkeles: dalam pandangannya tentang Manusia modern  

Menurut Inkeles, manusia modern akan memiliki berbagai karakteristik 

  pokok sebagai berikut: 

a. Terbuka terhadap pengalaman baru. Ini berarti, bahwa manusia modern selalu 

berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru.  

 
15Mansour,Fakih. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press. 2001. 

h.34. 
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b. Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap 

berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orang tua, kepala suku dan raja. 

c. Manusia modern percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan 

kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. 

d. Manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. 

Mereka berkehendak untuk meniti  tangga jenjang pekerjaannya. 

e. Manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Mereka selalu merencanakan 

sesuatu jauh di depan dan mengetahui apa yang akan mereka capai dalam waktu 

lima tahun ke depan. 

f. Manusia modern aktif terlibat dalam percaturan politik. Mereka bergabung 

dengan berbagai organisasi kekeluargaan dan berpartisipasi aktif dalam urusan 

masyarakat lokal.16  

Modernisasi menurut Lerner 

Larner: modernisasi ada tiga variabel yang di gunakan oleh larner; 

1. Lebih modern, dimaksudkan lebih banyak orang yang mengubah cara hidup 

tradisional. 

2. Lebih dinamis, dimaksudkan modernisasi berjalan dengan derap cepat 

3. Lebih stabil, dimaksudkan pembagian kelas tidak begitu jelas modernisasi 

bergerak cepat karena tidak dibatasi oleh terputusnya kebijakan dan kekerasan 

sosial politik. Ketiga variabel itu diturunkan pada beberapa kondisi yang dapat 

di telaah yaitu mobilitas, empati,  pendapatan, dari partisipasi dari enam 

negara timur tengah  yang diteliti: Turki, Lebanon, Mesir, Syria, Yordania, dan 

Iran.    

 
16Ibid., h. 159.  
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Hasil kajian baru teori modernisasi  

 Dengan adanya berbagai pengritik, tentang teori modernisasi klasik, maka 

teori ini menguji kembali berbagai asumsi dasarnya. Jika demikian halnya, maka 

hasil kajian baru ini, dalam batas-batas tertentu yang berarti, berbeda dengan teori 

modernisasi klasik dalam beberapa landasan pijakan sebagai berikut: 

Pertama, hasil kajian baru teori modernisasi ini sengaja menghindar untuk 

memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua pangkat sistem nilai 

yang secara total bertolak belakang. Dalam hasil kajian baru ini, dua perangkat 

sistem nilai tersebut bukan saja dapat saling mewujudkan saling berdampingan, 

tetapi bahkan dapat saling mempengaruhi dan bercampur satu sama lain. Disamping 

itu, hasil kajian baru ini, tidak lagi  melihat bahwa nilai tradisional merupakan faktor 

penghambat pembangunan, bahkan sebaliknya, kajian baru ini secara sungguh-

sungguh hendak berusaha menunjukkan sumbangan positif yang dapat diberikan 

oleh sistem nilai tradisional. Konsep ini telah banyak membuka pintu dan 

merumuskan agenda penelitian baru, yang oleh karenanya, peneliti teori 

modernisasi,  kemudian lebih banyak memberikan perhatian kepada pengkajian nilai-

nilai tradisional (seperti: familisme, agama rakyat, budaya lokal), dibanding pada 

masa-masa sebelumnya. 

Kedua, secara metodologis, kajian baru ini  juga berbeda. Hasil karya baru ini 

tidak lagi berstandar teguh pada analisa yang abstrak dan tipologi, tetapi lebih 

cenderung untuk memberikan perhatian yang seksama pada kasus-kasus nyata. Hasil 

kajian baru ini  tidak lagi merupakan unsur keunikan sejarah. Sejarah sering 

dianggap sebagai faktor yang signifikan untuk menjelaskan pola perkembangan dari 

satu negara tertentu. Bahkan dalam kajian kasus-kasus yang mendalam sering di 
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jumpai dibantu dengan analisa dari perspektif studi bandingnya. Karya baru ini 

secara jernih menanyakan berbagai kemungkinan dan sebab mengapa seperangkat 

pranata sosial yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda.  

Ketiga, sebagai akibat dari perhatiannya terhadap sejarah dan analisa 

anggapan tentang gerak satu arah pembangunan yang menjadikan barat sebagai satu-

satunya model. Sebagai gantinya, karya-karya penelitian ini kemudian begitu saja 

menerima kenyataan bahwa negara Dunia Ketiga dapat memiliki kesempatan untuk 

menempuh arah dan menentukan model pembangunannya sendiri. 

Terakhir, hasil kajian baru teori modernisasi ini lebih memberikan perhatian 

pada faktor eksternal (lingkungan internasional) dibanding pada masa sebelumnya. 

Sekalipun perhatian utamanya masih pada faktor internal, peranan faktor 

internasional dalam mempengaruhi proses pembangunan Negara Dunia Ketiga ini 

juga menaruh perhatian utamanya masih pada faktor konflik. Bahkan dalam 

analisanya, karya baru ini sering berhasil mengintegrasikan dengan baik faktor 

konflik kelas, dominasi idiologi dan peranan agama. Modernisasi berpengaruh pada 

hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima 

adanya modernisasi, seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang 

tinggi, dan masyarakat kota. Namun, ada pula masyarakat yang sulit menerima atau 

bahkan menolak modernisasi seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua 

yang kehidupannya stagnan,  dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun 

mental.17             

2. Dampak Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial dan Budaya 

Dampak  Positif 

 
17Ibid., h. 162-163.  
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 Dampak positif modernisasi dan globalisasi tersebut sebagai berikut: 

a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap 

b. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran   

nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. 

c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

d. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi 

lebih muda dalam beraktifitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. 

e. Tingkat kehidupan yang lebih baik  

Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transformasi 

yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.18Menurut penulis dengan banyaknya industri 

dan riset yang di kembangkan merupakan terobosan baru untuk kelangsungan hidup 

masyarakat setempat.  

3. Dampak negatif 

Dampak negatif modernisasi dan globalisasi adalah sebagai berikut: 

a. Pola hidup konsumtif  

b. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan 

masyarakat melimpah . dengan begitu masyarakat muda tertarik untuk 

mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. 

c. Sikap individualistic 

d. Masyarakat merasa dimudahkan  dengan teknologi maju membuat mereka 

merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktifitas. Kadang 

mereka pula bahwa mereka adalah makhluk sosial.  

 
18Ibid., h. 164-165.  
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e. Gaya Hidup Kebarat-baratan  

f. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya 

negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat 

kepada orang tua, kehidupan bebas remaja dan lai-lain. 

g. Kesejahteraan Sosial 

h. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu 

yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan 

memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang 

stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.19 Menurut penulis jika 

negara kita ingin maju dalam berbagai bidang maka perlu adanya perubahan 

terutama pada bidang ilmu pengetahuan informasi dan teknologi industri 

untuk menuju masyarakat modern.    

4. Modernisasi Pendidikan Islam 

Modernisasi pendidikan Islam yang berlangsung di negara-negara maju 

seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi memberikan sebuah penjelasan tentang peranan 

penting sebuah negara dalam mendukung proses modernisasi. Di Mesir dan Turki, 

pendirian lembaga-lembaga pendidikan bergaya Eropa yang pada mulanya khusus 

untuk pendidikan militer dan teknik dengan cepat diikuti dan diterapkan pada 

lembaga pendidikan Islam lain. Lembaga pendidikan modern itu dengan cepat 

menarik minat kalangan masyarakat muslim dari kelas sosial tertentu. Boleh 

dikatakan, lembaga-lembaga pendidikan Islam lain di luar sekolah militer dan teknik 

terkondisikan untuk segera mengadopsi pengelolaan pendidikan gaya Eropa, seperti 

penerapan kurikulum, ujian-ujian (ujian masuk dan ujian mata pelajaran), mata 

 
19Ibid.,  h. 165. 
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pelajaran baru dan sebagainya. Melalui proses seperti ini modernisasi pendidikan 

Islam berlangsung. 

Oleh karena itu, modernisasi madrasah yang biasanya berlangsung berada 

pada tingkatan kurikulum dan pengelolaan kelembagaan. Pada tingkatan kurikulum, 

memasukkan mata pelajaran baru yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum, 

merupakan komponen terpenting modernisasi. Pada tingkatan kelembagaan, 

pengelolaan lembaga pendidikan dengan manajemen yang lebih terstruktur dan 

sistematis, penerapan sistem pembelajaran dan ujian, dan sebagainya merupakan 

komponen penting modernisasi.20 Oleh sebab itu, dapat dikatakan Mesir, Turki, dan 

Arab Saudi memberikan gambaran sekaligus model referensi tentang bagaimana 

modernisasi pendidikan berlangsung di dunia Islam. 

Berbekal otoritas dan kemampuan finansial, Departemen Agama melakukan 

modernisasi dengan titik tekan mainstreaming mata prlajaran umum di madrasah. 

Gerakan ini kemudian menjadi tren madrasah di Indonesia. Akan tetapi, respons 

kaum muslim ternyata tidak tunggal dalam melihat trend perkembangan seperti itu. 

Kelompok muslim seperti Muhammadiyah, NU, dan kelompok muslim salafi 

memberikan respons berbeda-beda. 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam warisan masa lalu. Telah 

disebutkan bahwa madrasah sepenuhnya diabadikan kepada ilmu-ilmu keislaman. 

Ilmu-ilmu umum, meskipun mengalami perkembangan pesat di dunia Islam, tidak 

mengalami perkembangan signifikan di madrasah. Hal ini terus berlanjut sampai 

dengan munculnya gerakan modernisasi dalam Islam sejak abad ke-19 dan 

 

20Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulaan antara 

Modernisasi dan Identitas (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2012), h. 71. 
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seterusnya. Gerakan modernisasi Islam berlangsung dalam konteks yang berbeda 

dengan gerakan reformasi Islam (Islamic reform) yang berlangsung pada abad ke-18. 

Abad ini terutama ditandai merosotnya kekuatan militer dan politik dunia Islam.21 

Charles Kurzman memberikan beberapa karakter utama gerakan modernisasi 

Islam abad ke-19 dan seterusnya yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

membedakan dengan gerakan reformasi Islam abad ke-18. Pertama, salah satu 

karakter penting gerakan modernisasi Islam adalah muncul dan menguatnya 

kesadaran untuk mengadopsi nilai-nilai “modern” di kalangan kaum muslim. Nilai-

nilai modern yang dimaksud antara lain rasionalitas, sains, konstitusi, konsep-konsep 

baru tentang nilai-nilai egalitarian, dan sebagainya.22Kedua, terkait dengan 

kesadaran untuk memanfaatkan dan memperkuat wacana keislaman, para tokoh 

aktivis tidak hanya sadar akan identitas kemuslimannya, tetapi juga secara intens 

berusaha memelihara dan mengembangkan doktrin Islam dalam konteks dunia 

modern.23 

Terdapat dua pendekatan yang diterapkan kalangan intelektual muslim dalam 

menyikapi ilmu-ilmu umum modern. Pertama, mengadopsi ilmu-ilmu umum modern 

hanya terbatas kepada level teknologi dan metode aspek pemikiran yang menjadi 

basis filosofis pengembangan teknologi tersebut. Kedua, mengadopsi seluruh produk 

intelektual Barat (teknologi dan pemikiran) tanpa kekhawatiran apapun.24 

 

21Nehemia Levtzion dan John O. Voll (ed.), Eightheenth-Century Renewal and Reform in 

Islam (New York: Syracuse University Press, 1987), h. 5. 

22Nurcholish Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987), h. 

171-203. 

23Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulaan antara 

Modernisasi dan Identitas, h. 44. 

24Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 47. 



54 

 

 
 

Terdapat dua tipologi modernisasi pendidikan di negara-negara muslim. 

Pertama, melakukan transformasi lembaga pendidikan tradisional seperti madrasah 

sehingga menjadi modern, terutama dengan memasukkan ilmu-ilmu umum modern 

dan transformasi kelembagaan. Kedua, mendirikan lembaga pendidikan baru sebagai 

jalan untuk mengakselerasi modernisasi.25 Berkaitan dengan modernisasi pendidikan 

Islam penting disebutkan peranan printing (percetakan) dalam ikut mendorong 

percepatan modernisasi.26 

Peranan percetakan dalam modernisasi Islam dapat dilihat dalam dua tingkat. 

Pertama, penyebaran literatur atau buku teks yang sudah dicetak. Ini menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam sistem pembelajaran. Sebelumnya, tradisi pembelajaran 

berlangsung dengan menyalin kitab-kitab dengan tulisan tangan. Setelah adanya 

percetakan, buku-buku teks merupakan hasil cetakan.27Kedua, kelahiran jurnal-jurnal 

yang menyuarakan modernisasi Islam. Jutta Bluhm,28 William R. Roff,29 dan 

Azyumardi Azra,30 telah melakukan penelitian tentang peranan jurnal dalam 

penyebaran modernisasi Islam. 

 

25Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulaan antara 

Modernisasi dan Identitas, h. 47. 

26Hubungan percetakan dengan modernisasi sudah banyak diteliti. Dalam konteks Eropa, 

para sarjana mengakui hubungan antara revolusi percetakan Gutenberg dan Reformasi di Jerman dan 

Belanda abad ke-16. Lihat misalnya Elizabeth Esenstein, The Printing Press ass an Agent of Change 

(Cambridge University Press, 1979). 

27Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for Egyptian State, Muftis and Fatwas of the 

Da>r al-Ifta> (Leiden: Brill, 1997), h. 51. 

28Jutta Bluhm, “A Preliminary Statement on the Dialogue established between the Reform 

Magazine Al-Manar and the Malay-Indonesia World”, Indonesia Circle, no. 32, 1983, h. 35-42. 

29William R. Roff, Bibliography of Malay and Arabic Periodicals Published in Straits 

Settlements and Peninsular Malay States 1876-1941 (London: Oxford University Press, 1972). 

30Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara (Bandungg: Mizan, 2002), 

bagian 4, “Asal Usul Modernisme Islam: Tiga Jurnal”, h. 183-203. 
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Dalam konteks modernisme Islam, kemunculan Muhammadiyah pada 1912 

memberikan arah baru gerakan Islam Indonesia. Tidak seperti S1 yang muncul 

sebagai kekuatan sosial-politik, Muhammadiyah muncul dengan membawa sejumlah 

agenda pembaruan dan pemurnian Islam, pembangunan lembaga-lembaga 

pendidikan modern dan sosial. 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

Terdiri dari wilayah dengan banyak pulau,31 disebut juga dengan negara kepulauan. 

C. Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan Islam 

Indonesia saat ini sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu 

desentralisasi atau otonomi daerah yang saat ini sudah berlangsung, dan era 

globalisasi total yang akan terjadi pada 2020. Kedua tantangan tersebut merupakan 

ujian berat yang harus dilalui dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejak 

2001, bedasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi 

dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Ketika sekolah/madrasah diberi kewenangan dan diberdayakan untuk 

menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik 

masing-masing, ternyata menghadapi kendala terbatasnya sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan otonomi tersebut, karena dalam 

kenyataannya distribusi tenaga yang terlatih dan memiliki keahlian dalam 

 

31Luas wilayah Indonesia adalah 2.027.087 km2. Wilayah Indonesia yang merupakan bekas 

jajahan Belanda, terdiri dari 13,677 pulau. Dari jumlah itu hanya 931 pulau yang berpenghuni. 

Indonesia  terbentang dari arah timur ke arah barat sepanjang 5,110 kilometer dan dari utara ke 

selatan sepanjang 1,888 kilometer. Lihat “Indonesia”, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru 

van Houve, tt.), Jilid 3, h. 1418-1438. 
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pengembangan kurikulum masih belum merata. Di sisi lain, kita juga menghadapi 

tantangan era globalisasi total yang akan terjadi pada 2020.32 

Atas dasar kenyataan tersebut, kunci sukses dalam menghadapi tantangan 

berat tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang 

handal dan berbudaya. Atau menurut Visi Pendidikan Nasional tahun 2005-2025 

adalah kualitas SDM Indonesia yang cerdas komprehensif dan cerdas kompetitif. 

SDM yang cerdas komprehensif adalah yang memiliki: (1) kecerdasan spiritual; (2) 

kecerdasan emosional; (3) kecerdasan sosial; (4) kecerdasan intelektual; (5) 

kecerdasan kinestetis. Sedangkan SDM yang cerdas kompetitif adalah SDM yang 

berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, 

mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan 

perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi 

global, dan pembelajaran sepanjang hayat.33 

Bentuk tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam 

saat ini meliputi bidang-bidang berikut : 

1. Bidang Politik 

Politik kenegaraan banyak berkaitan dengan masalah bagaimana negara itu 

membimbing, mengarahkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka 

panjang. Pengarahan tersebut didasarkan atas dasar falsafah negara yang mengikat 

semua faktor perkembangan bangsa dalam proses pencapaian tujuan negara atau 

tujuan nasional. Dengan kata lain, lembaga pendidikan yang ada di dalam wilayah 

suatu negara merupakan sektor kehidupan budaya bangsa yang terikat dengan tujuan 

 

32Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Ed. 1, Cet. 1; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 90-91. 

33Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, h. 92-93. 
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nasional yang berlandaskan falsafah negaranya. Elit politik memikul tanggung jawab 

untuk mempersatukan menjadi satu masyarakat (politik) semua golongan penduduk 

yang bermacam-macam itu, yang tergabung dalam satu negara. Anggota golongan –

golongan  harus dapat mengidentifikasikan diri dengan keseluruhan itu dan misalnya 

dapat berkata: “kami orang india” atau “ kami orang pakistan”. Kalau terjadi 

pertentangan kepentingan, maka mereka harus mendahulukan kepentingan nasional’. 

Elit politik harus berusaha  mengembangkan nasionalisme, perasaan nasional. Dalam 

hal inilah kita berbicara tentang ‘nation-building’. Yang tersebut di atas secara 

singkat juga tertera di dalam definisi yang berikut yang diberikan oleh Rostow.34 

Proses terbentuknya suatu masyarakat politik, yaitu terbentuknya sebuah 

nasional dalam rangka suatu  negara baru, dapat di percepat dengan macam-macam 

cara, misalnya: 

a. Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang dapat berbicara kepada 

imajinasi penduduk; contohnya ialah pembangunan bendungan Aswan yang besar 

di Mesir; 

b. Dengan melalui pengajaran dan media massa menekankan adanya persamaan nilai 

dan norma dan/atau sejarah; di Pakistan, misalnya, persamaan yang di tekankan 

ialah agama Islam; 

c. Pembentukan suatu tentara nasional dengan partisipasi semua golongan penduduk 

dan yang merupakan lambang dari negara nasional yang merdeka; 

d. Mengadakan upacara-upacara pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya 

pengerakan bendera di sekolah-sekolah Amerika. 

 
34J.W. Schoorl Modernisasi “pengantar” Sosiologi pembangunan negara-negara sedang 

berkembang”. Di indonesiakan oleh R.G Soekadijo (Jakarta: PT Gramedia anggota IKAPI, 1980), h. 

123 
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2. Tipe sistem politik 

Dalam mengadakan perbedaan-perbedaan diantara elit politik, sudah terbukti, 

bahwa tipe elit yang berkuasa itu berhubungan dengan tipe sistem politik. Dalam 

publikasi Kerr(e.a.)tersebut. Hal ini tidak dibahas lebih lanjut. Politikolog-

politikolog  lain justru berangkat dari sistem politik tanpa memberi tekanan kepada 

tipe elit yang berhubungan dengan sistem itu. Untuk persoalan-persoalan tertentu 

mungkin ada baiknya justru untuk menonjolkan corak berbagai sistem politik itu. 

Penulis akan mengemukakan ciri-ciri sistem yang berasal dari Shills.35 Dan  yang 

sebagian besar diikuti olah Almond dan Coleman.36 Macam-macamnya sistem 

politik yang terpenting di negara sedang berkembang ialah: 

a. Demokrasi politik 

b. Demokrasi terpimpin 

c. Oligarki  pembangunan  

d. Oligarki totaliter 

e. Oligarki tradisional 

3. Bidang Kebudayaan 

Suatu hasil budi daya manusia, baik berupa material maupun mental 

spiritual, dari bangsa itu sendiri maupun bangsa lain. Suatu bangsa yang mampu 

(mempertahankan diri dalam kehidupannya) ditengah-tengah bangsa lain, adalah 

bangsa yang mampu mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya di dunia 

ini. Suatu perkembangan kebudayaan di abad modernisasi ini adalah tidak dapat 

terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa dalam proses akulturasi tersebut terjadilah semacam “ adu kekuatan” sistem 

 
35Soerjono Soekanto 1.op.cit,. h. 138. 
36 Ibid., h. 138. 
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nilai kultural yang telah ada dan yang established (melembaga) dengan sistem nilai 

asing yang memasukinya. Sikap selektif dalam menerima atau menolak kebudayaan 

asing perlu dilandasi dengan analisis memendam bersumber dari pandangan 

hidupnya sendiri, baik sebagai institusi maupun sebagai bangsa. Sikap slektif pada 

hakikatnya bukanlah sikap menyerah atau sikap netral, melainkan sikap kreatif yang 

hati-hati berdasarkan atas pertimbangan untung rugi bagi perkembangannya lebih 

lanjut. Oleh karena itu memerlukan pengetahuan yang mendalam dam wawasan 

yang menjangkau jauh ke masa depan bagi eksistensi hidupnya. 

Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, ada masyarakat 

yang dapat menerima dan ada yang tidak dapat menerima. Masyarakat yang tidak 

dapat menerima perubahan biasanya masih memiliki pola pikir tradisional yang  

mengandung unsur-unsur di bawah ini: 

a. Bersifat sederhana, 

b. Memiliki daya guna dan produktivitas rendah, 

c. Bersifat tetap dan monoton, 

d. Memiliki sifat irasional, yaitu tidak didasarkan pada pikiran tertentu.37 

Sedangkan perilaku masyarakat yang tidak bisa menerima perubahan sosial 

budaya, di antaranya sebagai berikut: 

a). Perilaku masyarakat yang bersifat tertutup atau kurang  membuka diri untuk 

berhubungan dengan masyarakat lain; 

b). Masih memegang teguh tradisi yang sudah ada; 

c). Takut akan terjadi kegoyahan dalam susunan/struktur masyarakat, jika 

terjadi integrasi kebudayaan; 

 
37Soerjono Soekanto, op.cit., h. 166. 
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d). Berpegang pada ideologinya dan beranggapan sesuatu yang baru 

bertentangan dengan ideologi masyarakat yang sudah ada.38 

Masyarakat tradisional cenderung sulit menerima budaya asing yang masuk 

ke lingkungannya, namun ada juga yang mudah menerima budaya asing dalam 

kehidupannya. Hal ini disebabkan unsur budaya asing tersebut membawa 

kemudahan bagi kehidupannya. Pada umumnya, unsur budaya yang membawa 

perubahan sosial budaya dan mudah diterima masyarakat adalah, jika: unsur 

kebudayaan tersebut  manfaat yang besar, peralatan yang mudah dipakai dan 

memiliki manfaat, unsur kebudayaan yang mudah menyesuaikan dengan keadaan 

masyarakat yang menerima unsur tersebut. 

Unsur budaya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat adalah: 

1. Unsur kebudayaan yang menyangkut sistem kepercayaan, 

2. Unsur kebudayaan yang dipelajari taraf pertama proses sosialisasi.  

Sebaliknya masyarakat modern yang memiliki pola pikir yang berbeda. 

Unsur yang terkandung dalam pola pikir masyarakat modern adalah: 

1). Bersifat dinamis atau selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, 

2). Berdasarkan akal pikiran manusia dan senantiasa mengembangkan efisiensi 

 dan afektivitas, serta 

3).Tidak mengandalkan atau mengutamakan kebiasaan atau tradisi    masyarakat, 

dikutip dalam serial dakwah lewat internet.  

 Berdasarkan pada kecenderungan di atas, bagaimana pengaruh modernisasi 

dan globalisasi dalam kehidupan masyarakat baik secara sosial dan budaya serta 

lainnya, dan di tuntut peran strategis dakwah agama yang lebih mengarah pada 

 
38Soerjono Soekanto, op.cit., h. 166.  
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pemberdayaan umat agar lebih memahami eksistensi agama yang lebih utuh dan 

kaffah. 

 Dakwah dalam konteks agama Islam karenanya harus dilakukan secara lebih 

kreatif dan inovatif serta menyentuh akar keagamaan Islam. Kecenderungan 

berkembangnya paham sekularisme keagamaan sebagai dampak dari modernisasi 

masyarakat harus dapat dicermati dan diantisipasi oleh umat beragama khususnya 

umat Islam. Halnya  ini penting karena fakta menunjukkan adanya kecenderungan 

berkembangnya paham keagamaan yang sekuler pada generasi Islam dewasa ini. 

Bahkan berbicara tentang fiqih yang dasar sekali pun seringkali tidak menarik lagi 

bagi kalangan generasi muda Islam.  

Fakta di atas turut diperparah oleh kepungan budaya global yang negatif 

yang dibawa oleh bangsa-bangsa barat sebagai bagian dari proses sekularisasi umat 

Islam. Kecenderungan global ini menyerbu bangsa-bangsa lain khususnya ‘negara-

negara selatan’ atau ‘dunia ketiga’ termasuk bangsa Indonesia. Dunia ke tiga,  

negara Indonesia berada di dalamnya harus menelan “pil pahit” dari ekses negatif 

modernisasi dan globalisasi tersebut. Akibatnya label kehinaan, ketidakberdayaan, 

kemiskinan, dan kebodohan harus mewarnai kehidupan bangsa-bangsa di dunia 

ketiga itu. 

Tatanan dunia baru (globalisasi) telah memberi kesempatan kepada 

perusahaan-perusahaan raksasa yang berpusat di wall Street- New York untuk 

menguasai dunia.  Saat ini dunia ketiga termasuk Indonesia adalah objek utama dari 

ekspansi bisnis raksasa tersebut. Dalam konteks inilah perlu dibangun kesadaran 

kolektif untuk berupaya mengatasi segala ekses negatif yang mungkin dapat di 

timbulkan oleh ekspansi ekonomi barat. Jika hal ini tidak disadari dan di antisipasi, 
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maka akan melemahkan posisi bangsa-bangsa di kawasan dunia ketiga termasuk 

Indonesia.  

Sejatinya potensi keunggulan umat Islam melekat pada setiap individu atau 

generasi umat yang memiliki nilai-nilai kejujuran, keilmuan etos kerja, produktif, 

dan akhlak karimah lainnya. Demikian juga pemimpin yang memiliki nilai kesadaran 

dan kejujuran, serta mempunyai visi dan misi yang jelas ide-ide yang prospektif. 

Dengan bekal nilai-nilai rabbani inilah umat Islam sesungguhnya secara nyata 

berpeluang mencapai kesuksesan hidup dalam dinamika kehidupan global. 

Sorotan bahkan klaim bahwa umat Islam identik dengan keterbelakangan 

dalam pentas peradaban dunia, konsumtif, dan tidak produktif, mengekor dan tidak 

kreatif, bergantung pada orang lain, haruslah dipahami sebagai motivasi atau 

penggerak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas umat disinilah para-para 

mubalig atau dai agar dapat mengefektifkan dakwahnya dengan tampilan-tampilan 

dan kemasan pesan-pesan yang modern dan tidak membosankan. Para muballigh dan 

dai umat Islam pada umumnya tidak boleh bersikap pasif dalam memahami 

kemuliaan dan kesuksesan dalam hidup ini, baik secara material dalam berhadapan 

dengan bangsa-bangsa lain dan dalam persaingan hidup maupun secara spiritual. 

Sebaliknya, umat Islam harus lebih proaktif. Namun demikian, bagaimana kita dapat 

kembali merealisasikan contoh teladan kita terbesar, termulia, dan akhlak yang 

mempesona, yaitu akhlakul  karimah Nabi Muhammad Saw yang kita rindukan, 

sehingga apabila tujuan kita satu  yaitu Allah Swt, maka contoh teladan kita pun 

harus tertuju pada Nabi Muhammad Saw. Sebagai insan kamil, karena misi utama 

Rasulullah membawa risalah Islam adalah untuk menebarkan kasih sayang bagi 

semesta alam. Dengan demikian, apabila kita lepas dari itu semua pasti akan terhina 
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di hadapan makhluk Allah yang lainnya dan terlebih-lebih kepada Allah Swt. Kilas 

balik menjajaki misi Rasulullah yang merupakan petarung sejati dengan semangat 

yang berkobar tinggi, sehingga tidak sia-sia pada masa itu. Beliau berhasil 

mendakwahi  kaum jahiliyah yang belum mengetahui apa-apa, sehingga percikan 

cahaya kemenangan itu masih dapat dirasakan oleh kita yang nanti akan terus 

melanjutkan tongkat estafet dakwah ini pada masa sekarang dan yang akan datang, 

karena kita menyadari hampir setiap pagi kita bangun tidur mendengar berita 

penemuan-penemuan baru di berbagai bidang kehidupan, khususnya IPTEK. 

Penemuan-penemuan itu cenderung menguatkan kebenaran aqidah kita serta 

mempertebal keimanan kepada Allah, karena penemuan itu justru membuktikan 

kebenaran al-Qur’an yang menunjukkan keajaiban ciptaan Allah, sehingga adanya 

penemuan-penemuan seperti itu visi dan misi menyuarakan kebenaran Islam akan 

lebih mempermudah kita tanpa mengabaikan metode dakwah Rasulullah pada abad 

yang lalu, sehingga peradaban yang telah lama kita nantikan akan tersusun secara 

perlahan-lahan, dikutip dalam kajian dakwah kontemporer lewat internet sebagai 

media dakwah modern.      

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu segi peradaban dan kebudayaan 

manusia, dimana perkembangannya yang lebih cepat menjalar ke jantung 

masyarakat suatu bangsa, merupakan suatu ciri khas dari zaman modern saat ini. 

Teknologi sebagai ilmu pengetahuan terapan adalah hasil kemajuan budaya manusia 

yang banyak bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Dengan kata lain 

teknologi dapat diartikan sebagai kekuatan kebudayaan yang bersifat netral dalam 

tugas dan fungsinya. Contohnya : uranium yang dapat diolah menjadi bom atom 
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yang dahsyat. Tetapi juga dapat dijadikan bahan yang dapat melipat gandakan hasil 

pertanian, selain itu uranium dapat dijadikan sumber tenaga listrik.  

Menurut Muh. Khalifah Mustami bahwa saat ini wajah pendidikan kita 

kurang menggembirakan. Lihat saja berita-berita di berbagai media, sungguh ironis 

disaat banyak lembaga yang menyuarakan anti kekerasan, fornografi, demokrasi, 

peningkatan profesionalisme dan lain sebagainya. Namun yang terjadi di lapangan 

adalah tawuran antar siswa/mahasiswa, pemerkosaan ramai-ramai, banyaknya 

pendidik yang memiliki kinerja yang rendah dan sebagainya.39  

Sementara itu dunia pendidikan, pendidikan dihadapkan pada suatu 

tantangan yaitu era pengetahuan (knowledge era). Era yang ditandai dengan 

perkembangan teknologi yang sangat pesat, penuh ketidakpastian, dan dilema. 

Charles Handy menyebutkannya sebagai era modal intelektual (intellectual capital). 

Oleh karena itu, pendidikan harus profesional agar dapat mendidik dan menghasilkan 

lulusan yang bermutu tinggi, tidak hanya berstandar lokal saja tetapi lebih dari itu.40 

Masalahnya adalah bagaimana kompetensi pendidikan-pendidikan kita saat ini 

dalam menghadapi tantangan tersebut? 

Kenyataan di lapangan  menunjukkan bahwa umumnya pendidikan kita 

belum dapat mewujudkan tugas yang penting dalam mengajar yaitu membantu 

siswa/mahasiswa berpikir dalam belajar. Tidak sedikit pendidik dalam mengajarnya, 

membelenggu atau mematikan kreativitas berpikir siswa/mahasiswa. Jika demikian 

halnya, maka yang lahir adalah anak-anak bangsa yang tidak memiliki kemampuan 

dalam hal: mengusulkan solusi  untuk masalah lama, menemukan prinsip baru dan 

 
39Lihat Azhar Arsyad, dkk. Membangun universitas menuju peradaban Islam modern, 

Alauddin prees Malassar, Cet. I 2009, h. 189.  
40Ibid.,   
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penemuan baru, menciptakan cara baru untuk mengkomunikasikan gagasan baru, 

menemukan cara kreatif untuk mengatur proses kompleks sebagai indikator 

keterampilan yang dibutuhkan dalam era pengetahuan dan teknologi. 

Smart adalah singkatan dari Scientist, Modernist, Attractive, Revolutionary, 

dan Thinker.  Artinya seorang pendidik idealnya adalah seorang ilmuwan, modernis, 

menarik, revolusioner, dan pemikir. Inti dari pendidikan smart adalah kreativitas. 

Pendidikan tidak sepantasnya terjebak dalam alasan-alasan seperti yang telah di 

kemukakan di atas untuk tidak kreatif dalam pembelajaran sehingga tidak berdaya di 

kelas.  

Menghadirkan pendidik yang smart dalam situasi siswa/mahasiswa yang 

salah kaprah akan  kemoderenan (siswa /mahasiswa mall/handphone ) memang tidak 

mudah, tetapi harus di wujudkan. Dengan tampilnya pendidikan yang smart dalam 

dunia pendidikan dan pembelajaran, menyebabkan kita untuk tetap optimis akan 

terciptanya anak-anak bangsa yang memiliki ketrampilan tinggi, daya saing tinggi, 

dan hati nurani sebagai pengabdi pada masyarakat miskin di negeri ini kelak. Dari 

pendidik yang smart lagi fun, loving, creative, dan friendly juga diharapkan 

siswa/mahasiswa betah dalam belajarnya, memiliki perhatian dan kesadaran akan 

tugasnya sebagai generasi harapan bangsa serta khalifah di bumi. Bukan sebaliknya, 

yaitu  melahirkan generasi yang tidak berdaya, ogah-ogahan, dan keluar masuk 

tahanan akibat perbuatan asusila dan semacamnya serta penghancur kehidupan di 

bumi, yang semuanya itu bisa tercipta karena sosok pendidik yang horror, 

membelenggu, tidak kreatif, kurang tanggung jawab, menggunakan pendekatan CTL 

(contextual teaching in learning) yang salah alias “Catat Tulis Lagi” atau Catat 
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Tulis Lalu pendidik ke belakang ngerumpi”. Pendidik dengan karakteristik seperti 

yang disebutkan  terakhir diharapkan jangan ada di negeri ini.41     

5. Bidang Ekonomi 

Ekonomi adalah suatu aspek pengetahuan manusia yang memberitahukan 

tentang bagaimana seharusnya manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan hidup 

jasmaninya. Ekonomi merupakan tulang punggung kehidupan bangsa yang dapat 

menentukan maju mundurnya, lemah kuatnya, lambat cepatnya proses pembudayaan 

bagi pengaruh kehidupan ekonomi banyak mewarnai cara perkembangan sistem ke 

pendidikan dalam masyarakat bangsa. Oleh karena itu, timbullah suatu perencanaan 

ke pendidikan dilihat dari aspek kehidupan ekonomi yang dikenal dengan “ ekonomi 

pendidikan” sehingga pendidikan yang diselenggarakan dalam masyarakat selalu 

diukur sejauh mana dapat menunjang kehidupan dan pembangunan di bidang 

ekonomi tersebut. Bila dilihat dari sektor ini, problem-problem kehidupan ekonomi 

perlu dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan. Apalagi bila diingat bahwa hasil 

produksi karena pendidikan bagaikan suatu perusahaan yang memproduksi tenaga 

ahli. Pendidikan yang demikian itu  adalah suatu hal yang selalu realistisdan 

pragmatis.  Namun dalam bidang inilah saat ini banyak memberikan tantangan 

kepada lembaga pendidikan kita. 

Secara umum, modernisasi melibatkan tingkat diferensiasi   struktural yang 

tinggi, dan mencakup mobilisasi sosial, ekonomi, dan politik yang membantu 

timbulnya lembaga-lembaga terpusat (Smel-ser et al. 1966; Eisenstaedt 1973).42 

Lembaga-lembaga ini memajukan partisipasi kelompok-kelompok yang berbeda 

 
41Ibid., h. 193  
42Lihat Smelser (et al) TO terjemah Hartono Hadikusumo  Yogya: Tiara Wacan Cet.I 1989, 

h.50.    
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dalam arus utama nasional. Sering atribut-atribut modernisasi itu dikenali dan 

masyarakat-masyarakat digolongkan berdasarkan posisi mereka dalam suatu skala. 

 Teori modernisasi menurut Lerner 

Menurut Lerner, “Modernisasi” adalah perubahan sosial yang masyarakat-

masyarakat kurang maju memperoleh ciri-ciri umum dari masyarakat-masyarakat 

yang lebih maju.” “Lerner.43 Proses ini adalah global dan tergantung dari urbanisasi, 

kemelekan huruf, partisipasi media, dan partisipasi politik Lerner. Walaupun tidak 

ada kesepakatan tentang formulasi teoretis tertentu, terdapat suatu kesepakatan 

yang cukup tentang indikator-indikator modernisasi seperti: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, 

b. Partisipasi politik, 

c. Pertumbuhan norma-norma sekular, 

d. Mobilitas geograsfis dan sosial pada tingkat tinggi, dan 

e. Transformasi kepribadian, yang cocok dengan pemungsian secara efisien 

lembaga-lembaga modern.44  

Diharapkan bahwa perubahan-perubahan struktural mempengaruhi nilai-nilai 

yang berhubungan kerja, cara  baru dalam melakukan sesuatu, dan orientasi ke arah 

masa depan. Perubahan-perubahan ini telah dinamakan sebagai “keinginan kuat” 

(“empati”) Lerner, “kebutuhan berprestasi” Mc Clelland dan “modernitas 

individual” Inkeles et al.  Inkeles and Smith.45 Lerner  mengamati bahwa “jika 

lembaga-lembaga baru tentang perilaku politik, ekonomi dan perilaku budaya 

diharapkan berubah menurut cara yang sesuai, maka saling pengertian harus ada 

 
43Ibid., h. 51.  
44Ibid.,  
45Ibid.,   
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dalam matrix kepribadian yang menguasai perilaku individu. Kita memandang 

modernisasi sebagai suatu gaya hidup partisipan; kita mengenal mekanisme 

kepribadiannya yang menonjol itu sebagai keinginan kuat. Individu-individu dan 

lembaga-lembaga yang melakukan modernisasi, ibarat telor dan ayam, saling 

memberikan ciri-cirinya kepada satu sama lain. “keinginan kuat adalah mekanisme 

yang mungkin bisa meningkatkan mobilitas dan membantu individu-individu 

mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. 

Teori modernisasi menurut Inkeles dan Smith 

Menurut Inkeles dan Smith mengkaji dampak pengalaman kerja di pabrik 

terhadap modernisasi individu dalam sebuah studi komparatif pada enam budaya 

yang berbeda-beda. Mereka mendapati bahwa lamanya pengalaman dan tingkat 

pendidikan membantu meningkatkan taraf modernisasi individual, yang dicirikan 

oleh orang yang terlibat kerja terdidik, independen dan mandiri  dalam afiliasi 

pribadinya, dan bersedia menerima ide-ide dan praktek-praktek baru. Mereka lebih 

lanjut mengamati bahwa dampak lembaga-lembaga yang melakukan modernisasi 

menimbulkan “perubahan-perubahan konsisten” pada” semua tempat diantara semua  

orang.46  

Bagaimanapun, mereka melihat bahwa seorang yang modern tidak peru 

memperlihatkan sikap pribadi dalam tingkatan yang tinggi ke arah yang di harapkan 

dalam semua bidang. Mereka mengatakan bahwa “mungkin terdapat profil-profil 

modernitas yang menonjol seperti, sebagai contoh, dalam hal orang-orang yang 

mengetahui banyak hal dan cekatan, tetapi pada waktu yang bersamaan menutup 

pikiran mereka terhadap ide-ide baru tentang pembatasan kelahiran atau hak-hak 

 
46Ibid.,   
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wanita. Bahkan, pengalaman kami dalam menangani data menunjukkan bahwa skor 

modernisasi yang didapat oleh kebanyakan orang diperoleh dari memberikan 

Proporsi jawaban modern yang sebanding dalam semua, atau paling tidak, 

kebanyakan bidang. Bagaimanapun ada beberapa orang dengan “profil yang agak 

menonjol.47  

Terhadap tuduhan bahwa skala yang di pakai nyata-nyata barat dan mungkin 

tidak sesuai untuk negara-negara berkembang, mereka menjawab bahwa dalam studi 

itu “orang-orang ini adalah modern oleh karena itu hubungan mereka dengan 

lembaga yang memodernkan, dan bukan karena budaya nasional mereka.48 Orang-

orang modern dapat di jumpai di tiap masyarakat dan berbudaya. Banyak nya person 

modern itu tiap masyarakat berkembang tergantung dari adanya lembaga-lembaga 

modern dan sampai sejauh mana lembaga-lembaga tersebut terbuka bagi rakyat. 

Karena kebanyakan lembaga modern itu terdapat dalam masyarakat modern, 

indikator-indikator obyektif modernitas individual dalam pandangan mereka itu bisa 

menyelesaikan banyak persoalan metodologis yang ditemui dalam analisis-analisis 

lintas bangsa. Mereka mengusulkan bahwa indikator-indikator obyektif seperti 

pendidikan, kontak yang lebih besar dengan lingkungan perkotaan, pengalaman kerja 

dalam industri, dan terkena pengaruh media komunikasi massa, memungkinkan 

untuk mengkaji modernitas individual secara lintas budaya.  

Sebagaimana kebanyakan yang lainnya, Inkeles dan Smith tidak 

menitikberatkan pada proses-proses yang terlibat dalam memajukan modernitas 

individual lewat pengalaman kerja di pabrik. Sebagian penjelasan ini terletak pada 

kurangnya kerangka teoritis yang betul-betul lintas bangsa. Tema-tema modernitas 

 
47Ibid.,   
48Ibid.,  
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ditarik dari teori-teori umum tentang modernisasi dan pembangunan, tetapi 

pentingnya pengintegrasian teori-teori menjadi suatu kerangka yang dapat dipahami 

telah diabaikan.49 Isu ini bahkan lebih penting lagi bila di gunakan pendekatan satu 

dimensi atas modernitas. Kesamaan-kesamaan antara negara-negara didasarkan pada 

proses kelembagaan  tertentu yang beroperasi di dalam negara-negara tersebut; 

tetapi negara-negara berbeda dalam hal lembaga-lembaga politik dan ekonominya. 

Apa yang tidak jelas bagaimana perbedaan-perbedaan kelembagaan ini telah 

mempengaruhi modernitas individual dalam konteksnya masing-masing. Karena itu 

lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk variasi-variasi dalam modernitas 

individual di beberapa negara masih harus dipelajari lagi.  

Tampaknya bagi Inkeles dan Smith keberadaan individu-individu modern 

adalah lebih penting daripada sumber daya-sumber daya untuk pembangunan. 

Sebagai contoh, dengan menunjuk pada dominasi tradisionalisme  dalam 

masyarakat-masyarakat sedang berkembang, mereka mengemukakan bahwa “untuk 

membebaskan dari belenggu itu membutuhkan, antara lain, bahwa rakyat harus 

bersemangat modern, bahwa mereka mengambil dan meresapkan  ke dalam  

kepribadian mereka sikap-sikap, nilai-nilai, dan modus-modus tindakan yang telah 

kita hubungkan dengan manusia modern. Tampa ramuan ini tidaklah bantuan asing, 

tidak juga revolusi domestik, dapat diharapkan berhasil untuk membawa suatu 

negara terbelakang ke dalam barisan negara yang mampu tumbuh sendiri secara 

berkesinambungan.50 Tetapi tidak jelas apakah suatu masyarakat sedang 

berkembang harus lebih dulu membentuk manusia-manusia modern atau lebih dulu 

membuat lembaga-lembaga modern, terutama karena Inkeles dan Smith menegaskan 

 
49Lihat Hartono Hadikusumo to’ Cet. I Tiara Wacana Yogya: 1989 h. 52. 
50Ibid., h. 153.  
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bahwa lembaga-lembaga modern harus mendahului perkembangan kepribadian 

moern.     

6. Bidang Kemasyarakatan 

Kemasyarakatan adalah suatu lapangan hidup manusia yang mengandung 

ide-ide yang sangat laten terhadap pengaruh kebudayaan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai suatu sistem kehidupan. Perubahan yang terjadi dalam sistem 

kehidupan sosial dapat mengalami ketidakpastian tujuan dan dapat pula berdarah 

tujuan yang jelas. Hal demikian banyak bergantung pada faktor kepemimpinan 

masyarakat yang ada didalamnya serta faktor tingkat kesadaran sosial yang ada. 

Bilamana perubahan itu dikehendaki oleh pemimpin pemimpinnya, maka akan 

menjadi jelas arahnya. Namun pengarahan dari hasil pengamatan lembaga 

pendidikan adalah lebih rasional dan konstruktif karena berkat penganalisisan yang 

lebih objektif, rasional dari lapisan atas dan bawah. Problem-problem sosial yang 

menuntut pemecahan kepada lembaga pendidikan justru menghidupkan tugas dan 

fungsi lembaga ke pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan dalam 

kaitannya dengan social change menuntut jawaban dari lembaga ke pendidikan ini. 

Masyarakat-masyarakat itu ialah masyarakat yang agak renda perkembangan 

pengetahuan dan teknologinya, sehingga tingkat produksinya agak renda dan tidak 

banyak sisa bahan makanan. Masyarakat-masyarakat itu ialah masyarakat yang 

organisasinya berdasarkan perkembangan teknik ekonomi yang termasuk dalam 

mutasi pertama Linton. Pertama-tama yang termasuk di dalamnya ialah pemburu, 

penangkap ikan dan pengumpul bahan makanan. Akan tetapi juga termasuk di 

dalamnya bangsa-bangsa yang sampai batas tertentu sudah dapat mengadakan 



72 

 

 
 

produksi makanan atau memelihara binatang. Tetapi tingkat produksi mereka tidak 

memungkinkan timbulnya peradaban atau pergaulan yang lebih kompleks.  

Masyarakat-masyarakat itu cukup kecil, antara beberapa puluh sampai 

beberapa ratus jiwa. Artinya, suku bangsa atau bangsa kecil-kecil yang 

kebudayaannya sedikit banyak memperlihatkan persamaan itu jumlah anggotanya 

dapat saja sampai beribu-ribu, akan tetapi penduduk atau desa yang kecil-kecil itu 

merupakan kelompok pergaulan yang cukup dapat  memenuhi kebutuhan sendiri dan 

hanya sedikit sekali tergantung masyarakat lain. Masyarakat-masyarakat kecil itu 

apabila dipencilkan sama sekali, dapat meneruskan car hidup mereka hampir tanpa 

perubahan.51       

7. Sistem Nilai 

Sistem nilai adalah suatu tumpuan norma-norma yang dipegang oleh manusia 

sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Baik itu berupa norma 

tradisional maupun norma agama yang telah berkembang dalam masyarakat. 

Sistem nilai juga dijadikan tolak ukur bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat 

yang mengandung potensi mengendalikan, mengatur dan mengarahkan 

perkembangan masyarakat itu sendiri. Juga mengandung potensi rohaniah yang 

melestarikan ekstensi masyarakat itu. Di seluruh dunia, saat ini sedang dilanda 

perubahan sistem nilai yang lebig cenderung untuk meningkatkan sistem nilai 

tradisional yang ada. Apakah hal ini disebabkan oleh karena naluri manusia yang 

cenderung untuk menyukai hal-hal yang baru ataukah ada semacam kekuatan 

mendesak dari luar. Hal inilah yang menjadi titik sentral problem yang melahirkan 

 
51Lihat J.W. Schoorl Modernisasi di Indonesiakan R.G soekadijo kata pengantar oleh Harsja  

W. Bachtiar dari yayasan ilmu-ilmu sosial, PT. Gramedia (Jakarta:1980)h. 91. 
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tantangan terhadap lembaga pendidikan, yang salah satu fungsinya adalah 

mengawetkan sistem nilai yang telah berkembang dalam masyarakat. 

Ada beberapa sikap lembaga pendidikan Islam di dalam menghadapi 

tantangan yang dikutip oleh Drs Akmal Hawi dari Arifin, antara lain: 

a. Sikap Tak Acuh terhadap Tantangan Perubahan Sosial. Sikap tak acuh terhadap 

tantangan perlu ditanamkan pada setiap lembaga. Pendirian lembaga pendidikan 

Islam yang bersikap acuh/pesimis terhadap tantangan dan perubahan sosial yang 

ada di masyarakat, sehingga tidak menguntungkan bagi dunia kependidikan. 

b. Sikap yang Mengakui Adanya Perubahan Sosial akan tetapi Menyerahkan 

Pemecahannya kepada Orang lain. Sikap demikian bersifat moderat dengan latar 

belakang pandangan bahwa segala perubahan yang ada itu bukan untuk dijawab 

oleh lembaga kependidikan, juga tidak perlu membuat argumentasi tentang 

realitas perubahan itu cukuplah orang atau lembaga lain yang menanganinya. 

c. Sikap yang Mengidentifikasikan Perubahan dan Berpartisipasi dalam perubahan 

itu. Sikap demikian lebih positif, yaitu merasa bahwa fungsi pendidikan adalah 

committed dengan kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung di dalam 

realitas kehidupan masyarakat kita, oleh karena itu lembaga pendidikan bertugas 

untuk mengenalkannya kepada anak didiknya agar mengenal realitas yang ada 

dan membuatnya mampu menghayati perubahan-perubahan bagaimana watak 

dan ciri-cirinya serta mengenal akan metode yang baik untuk menanganinya. 

Dengan demikian, anak didik akan menyadari bahwa segala perubahan itu ada 

kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam sekolah karena 

kebenaran sesuatu ilmu itu adalah bila sesuai dengan kebenaran yang ada di 

masyarakat. 
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d. Sikap yang Lebih Aktif yaitu Melibatkan Diri dalam Perubahan Sosial dan 

Menjadikan Dirinya sebagai Pusat Perubahan Sosial. Sikap demikian lebih 

militan dan progresif dari sikap yang ketiga, karena ia berpendirian bahwa 

lembaga pendidikan hanya bertanggung jawab terhadap perubahan sosial 

tersebut. Suatu perubahan adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, ia 

harus terlibat dalam perubahan itu. Perubahan yang terjadi itu dipandang sebagai 

sesuatu hal yang lebih penting daripada yang harus dipikirkan. lembaga 

pendidikan tidak hanya bergerak sepanjang waktu, melainkan juga perlu 

menyesuaikan mekanisme sosial dengan tuntutan masyarakat teknologis dan 

organisasinya. 

e. Sikap Selektif dalam Menerima atau Menolak Kebudayaan Asing. Sikap selektif 

dalam menerima atau menolak kebudayaan asing perlu dilandasi dengan 

penganalisian mendalam yang bersumberkan dari pandangan hidupnya sendiri 

baik sebagai institusi maupun sebagai bangsa. sikap selektif pada hakikatnya 

bukanlah sikap-sikap menyerah atau sikap netral, melainkan sikap kreatif yang 

hati-hati berdasarkan atas pertimbangan untung rugi bagi perkembangannya 

lebih lanjut. oleh karena itu memerlukan pengetahuan yang mendalam dan 

wawasan yang menjangkau keemasan depan bagi eksisntensi hidupnya. 

D. Relevansi Kajian Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai 

keberhasilan proses pendidikan, karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam 

mengatur jalannya proses pendidikan. Dewasa ini tampaknya tidak bisa disebut 

pendidikan apabila tidak ada lembaganya. 
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Lembaga pendidikan dewasa ini juga sangat mutlak keberadaannya bagi 

kelancaran proses pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan dikaitkan dengan konsep 

Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah bagi pendidikan Islam 

untuk bisa melaksanakan tugasnya demi tercapai cita-cita umat Islam. 

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi 

bentuk pada yang lain, badan organisasi yang bertujuan mengadakan suatu 

penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian tersebut dapat 

dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu (1) pengertian secara fisik, 

materil, konkret. (2) pengertian secara non-fisik, non materil, dan abstrak.52 

Lembaga menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bakal dari sesuatu, 

asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud, rupa, acuan, ikatan, 

badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang 

keilmuan.  

Menurut ensiklopedi Indonesia, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah 

pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. 

Badan pendidikan sesungguhnya termasuk pula dalam alat-alat pendidikan, 

jadi badan/lembaga pendidikan yaitu organisasi atau kelompok manusia yang karena 

sesuatu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berjalan dengan wajar. 

Secara terminology lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah, atau 

tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam, lembaga pendidikan itu 

mengandung konkrit berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, 

 

52Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. ke-9; Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 277. 
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dengan adanya norma- norma dan peraturan- peraturan tertentu, serta penanggung 

jawab pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan Islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam kelembagaannya 

tidak lepas dari lembaga- lembaga sosial yang ada. Lembaga disebut juga institusi 

atau pranata, sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang 

tersusun relative tetap atas pola- pola tingkah laku, peranan- peranan dan relasi- 

relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan 

sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan- kebutuhan sosial dasar. 

Dalam proses pembudayaan umat manusia, adanya kelembagaan pendidikan 

dalam masyarakat merupakan syarat mutlaq dengan tugas dan tanggung jawabnya 

yang kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakatnya yang semakin berat. 

Menurut pandangan Islam adalah berkaitan dengan usaha menyukseskan misi dalam 

tiga macam tuntutan hidup seorang muslim. Yaitu sebagai berikut: 

1. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka, sesuai dengan perintah allah:   قو 

نارًا واهلكم انفسكم “Jagalah dirimu beserta keluargamu dari ancaman api neraka”. 

2. Pembinaan manusia menjadi hamba allah yang memiliki keselarasan dan 

keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat sebagai realisasi cita-cita 

orang yang beriman dan bertaqwa. 

النار عذاب  وقنا حسنة الاخرة وفى حسنة الدنيا فى اتنا ربّنا  

“Wahai tuhanku, berilah aku kehidupan didunia yang sejahtera dan berilah 

kehidupan diakhirat yang bahagia dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.” 

3. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya 

dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan 
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hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada khaliknya. Keimanan 

dikendalikan oleh akal budinya. Firman Allah swt.QS al-Mujadilah/58: 11 

                                      

                                       

                     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Di atas pandangan dasar inilah lembaga-lembaga pendidikan islam berpijak 

untuk mencapai cita yang ideal, yaitu bahwa identitas islam dijadikan daya pokok, 

tugas dan tanggung jawab kultural edukatifnya. Dengan demikian maka jelas 

lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang dalam masyarakat merupakan 

cermin dari idealitas umat Islam, sekaligus dalam taraf tertentu ia dapat mendobrak 

kemajemudan atau kemunduran identitas umat itu sendiri. Dengan demikian, 

lembaga pendidikan harus mampu melakukan dua fungsi bersama yang kelihatannya 

berlawanan satu sama lain, tetapi dapat mengumpul menjadi satu kekuatan yang 

ideal yang saling menggerakkan dan mengendalikan. Dihadapan ide-ide modernisme, 

terutama yang didasari dan didorong oleh pengaruh kemajuan teknologi moddern, 

maka lembaga-lembaga pendidikan tidak terlepas dari tangan yang harus diberi 

jawaban-jawaban.  

Oleh karena itu selain berlaku selektif dan korektif terhadap ide-ide 

modernisme, ia juga melakukan penganalisisan yang tajam terhadapnya, yang 

berakhir dengan pengambilan keputusan, apakah ide pembaruan modernisasi 
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tersebut seirama dan senada dengan nilai-nilai dasar agama, sehingga dapat diterima 

untuk dikembangkan. 

Hampir menjadi kesepakatan umum, peradaban dalam millenium 21 adalah 

peradaban yang dalam banyak hal didominasi ilmu (khususnya sains), yang secara 

praktis dan penerapan menjadi teknologi. Tanpa harus menjadikan sains sebagai 

“pseudo-religion”, jelas maju atau mundurnya masyarakat di masa kini dan 

mendatang banyak ditentukan penguasaan dan kemajuan sains. Meski masa kini juga 

disebut sebagai zaman globalisasi, tetapi sejauh menyangkut sains dan teknolog, 

globalisasi dalam kedua bidang ini tetap terbatas.53 

Secara konsep, lembaga sosial tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) 

asosiasi, misalnya universitas atau persatuan, (2) organisasi khusus, misalnya 

penjara, rumah sakit dan sekolah, (3) pola tingkah laku yang telah menjadi 

kebiasaan, atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu.54 Dalam 

Islam, pola tingkah laku yang telah melembaga pada jiwa setiap individu muslim 

mempunyai dua bagian, yaitu lembaga yang tidak dapat berubah dan lembaga yang 

dapat berubah. 

a. Lembaga yang tidak dapat berubah 

1) Rukun iman, lembaga kepercayaan manusia kepada Tuhan, malaikat, kitab, 

rasul, hari akhir, dan takdir. 

2) Ikrar keyakinan (bacaan syahadat), lembaga yang merupakan pernyataan atas 

kepercayaan manusia. 

3) Thaharah, penyucian manusia dari segala kotoran lahir dan batin. 

 

53Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Millenium III (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 11. 

54Tim Depag RI, Islam untuk Disiplin Ilmu Sosiologi (Jakarta: P3AI-PTU, 1988), h. 108. 
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4) Shalat. 

5) Zakat. 

6) Puasa. 

7) Haji. 

8) Ihsan, lembaga meningkatkan amal dan ibadah manusia. 

9) Ikhlas, lembaga pendidikan rasa dan budi sehingga tercapai suatu kondisi 

kenikmatan dalam beribadah dan beramal. 

10) Takwa, cara untuk membedakan tingkat dan derajat. 

b. Lembaga yang dapat berubah 

1) Ijtihad, upaya yang sungguh-sungguh dalam merumuskan suatu keputusan 

masalah. 

2) Fikih, lembaga hukum islam yang dupayakan oleh manusia melalui lembaga 

ijtihad. 

3) Akhlak. 

4) Lembaga ekonomi. 

5) Lembaga pergaulan sosial. 

6) Lembaga politik. 

7) Lembaga seni. 

8) Lembaga Negara. 

9) Lembaga IPTEK. 

10) Lembaga pendidikan. 

Jadi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang 

diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga sosial, baik yang permanen 

maupun yang berubah-ubah. 
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Lembaga pendidikan Islam juga memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut: 

a) Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan 

manusia pada api neraka yang dijelaskan dalam firman Allah swt. QS at-

Tahrim/66: 6 

                                   

                                       

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula 

dari rumah, walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan 

berarti hanya tertuju kepada mereka melainkan tertuju kepada perempuan dan lelaki 

(ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang 

memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti 

kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-

masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah 

atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh 

nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. 

b) Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki 

keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia akhirat, sebagai realisasi 

cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa. Sesuai dengan firman Allah swt. 

Dalam QS al-Baqarah/2: 201 dan al-Qashash/28: 77. 
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Terjemahnya: 

“dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa 
neraka".55 

                                    

                                       

          

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.56 

Ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada 

akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan. Dengan 

demikian, semakin banyak yang diperoleh secara halal dalam kehidupan dunia ini, 

semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi selama itu 

diperoleh dan digunakan sesuai petunjuk Allah swt. 

Banyak pendapat menyangkut kandungan pesan ayat tersebut, ada yang 

memahaminya secara tidak seimbang dengan menyatakan bahwa ini adalah anjuran 

untuk meninggalkan kenikmatan duniawi dengan membatasi diri pada kebutuhan 

 

55Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Syaamil 

Al-Qur’an: Bandung, 2010), h. 22. 

56Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 420. 
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pokok saja. Seperti makan, minum, dan pakaian. Ada juga yang memahaminya 

sebagai tuntunan untuk menyeimbangkan kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. 

c) Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang 

kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan 

hidupnya umtuk menghambakan diri pada Khaliknya. (QS al-Muja>dilah/58: 

11).57 

                                      

                                       

                     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat tersebut memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis 

dalam satu majelis. Ayat tersebut tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan 

meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki 

derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi daripada yang sekadar beriman. Ini berarti 

ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama 

sekadar beriman dan beramal saleh dan yang kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan 

saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya 

kepada pihak lain, baik secara lisan ataupun tulisan maupun dengan keteladanan.58 

 

57Arifin HM, Ilmu pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), h. 39-40. 

58M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 13, 

edisi baru (Cet. II, Lentera Hati: Jakarta, 2009), h. 488-491. 
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d) Prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar dan membebaskan manusia dari belenggu-

belenggu kenistaan. (QS ali-Imran/3: 104, 110) 

                                              

                                     

                                          

                                      

                                     

                                        

                                          

                                   

                                     

                      

Terjemahnya: 

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung. 

105. dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah 
orang-orang yang mendapat siksa yang berat, 

106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula 
muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya 
(kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? 
karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". 

107. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, Maka mereka berada 
dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. 

108. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan 
benar; dan Tiadalah Allah berkehendak untuk Menganiaya hamba-hamba-Nya. 

109. kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada 
Allahlah dikembalikan segala urusan. 

110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
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antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik. 

e) Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat 

menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta, rasa 

dan karsanya. 

4.  Pembaruan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia 

 Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. 

Pertama, pembaruan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar yang dibawa 

oleh para tokoh atau ulama yang pulang ke tanah air setelah beberapa lama 

bermukim di luar negeri (Mekkah, Madinah, Kairo). Ide-ide yang mereka peroleh di 

perantauan itu menjadi wacana pembaruan setelah mereka kembali ke tanah air. 

Kedua, faktor yang bersumber dari kondisi tanah air juga banyak memengaruhi 

pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.59 

Secara etimologis, kata pembaruan berasal dari kata baru (baharu) mendapat 

awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti proses, perbuatan, cara membarui; proses 

mengembangkan adat istiadat, metode produksi, atau cara hidup yang baru.60 Dalam 

bahasa Arab, kata yang memiliki kesepadanan makna dengan kata pembaruan adalah 

kata tajdid (تجديد), maknanya antara lain adalah: renewal, innovation, reorganization, 

reform, modernization.61 Kata tersebut berasal dari kata kerja jaddada-

yujaddidu,62yang berarti to renew, to modernize,63 yaitu memperbarui 

 

59Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia 

(Ed. 1, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2009), h. 42. 

60Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II (Cet. IV; 

Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 82. 

61J. Milten Cowan (ed.), Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (New York: 

t.p., 1971), h. 114. 

62Ibarahim Anis, al-Mu’jam al-Wasit, Juz 1 (Kairo: t.p., 1972), h. 109. 
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(memperbaharui) atau memodernkan. Tajdid sering pula diartikan sebagai islah 

(memperbaiki) atau reformasi, dan gerakannya disebut dengan gerakan tajdid, 

gerakan islah, atau reformasi. 

Kata pembaruan diidentikkan sebagai modernisasi. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, modernisasi berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas 

sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa 

kini.64 Sedangkan modernisasi telah merambah berbagai bidang kehidupan umat 

manusia termasuk sekolah Islam terpadu. Modernisasi yang dilaksanakan di sekolah 

Islam terpadu memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pembaruan 

di bidang lain. Keunikan sekolah Islam terpadu terletak pada kuatnya proses tarik-

menarik antara sifat dasar yang tradisional dengan potensi dasar modernisasi yang 

progresif dan senantiasa berubah. 

Secara etimologis, kata pembaruan atau pembaharuan berasal dari kata baru 

(baharu) mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti proses, perbuatan, 

cara membarui; proses mengembangkan adat istiadat, metode produksi atau cara 

hidup yang baru.65 Dalam bahasa Arab, kata yang memiliki kesepadanan makna 

dengan kata pembaharuan adalah tajdi>d, maknanya antara lain: renewal, innovation, 

reorganization, reform, dan modernization.66 

Secara terminologis, pembaruan juga berarti suatu perubahan yang baru, dan 

kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk 

 

63Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English Language (New 

York: William Collin Publisher, 1980), h. 186. 

64Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II, h. 662. 

65Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II, h. 82. 

66J. Milten Cowan (ed.) Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (New York: t.p. 

1971), h. 114. 
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meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu.67 Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa upaya pembaruan harus memiliki muatan-muatan sebagai 

berikut: 

a. “Baru” dapat diartikan segala sesuatu yang belum dipahami, diterima, atau 

dilaksanakan oleh si penerima pembaruan, meskipun mungkin bukan merupakan 

sesuatu yang baru bagi orang lain. Akan tetapi, sifat penting dari “yang baru” 

adalah bersifat kualitatif yang belum ada sebelumnya. 

b. “Kualitatif” berarti bahwa pembaruan itu memungkinkan adanya reorganisasi 

atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam suatu sistem. 

c. “Kesengajaan” berarti bahwa upaya pembaruan merupakan sesuatu yang 

dilakukan secara berencana, bukan terjadi secara kebetulan. 

d. “Meningkatkan kemampuan” mengandung arti bahwa tujuan dari pembaruan 

adalah meningkatkan kemampuan (kinerja) sistem secara keseluruhan untuk 

mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. 

e. “Tujuan” merupakan acuan dari proses pembaruan. Oleh karena itu, perlu 

dirumuskan secara jelas, rinci, dan terukur. Sedangkan tujuan dari pembaruan itu 

sendiri adalah efisiensi, efektivitas, dan relevansi hasil dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. 

f. “Hal yang belum ada sebelumnya” meliputi ide, tujuan, organisasi, proses, dan 

lain-lain.68 

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia mengemukakan bahwa 

pembaruan adalah suatu keberanian untuk menggugah kemantapan yang telah 

 

67Cece Wijaya, et al., Upaya Pembaruan dalam Pendidikan dan Pengajaran (Cet. 1; Bandung: 

Remaja Karya, 1988), h. 7. 

68Cece Wijaya, et al., Upaya Pembaruan dalam Pendidikan dan Pengajaran, h. 7. 
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terjadi.69 Abu al-A’la al-Maududi mengemukakan bahwa pembaruan adalah suatu 

karya pembebasan dari tradisi jahiliyah dengan mempergunakan berbagai sarana 

yang ada untuk memurnikan perbuatan dari unsur-unsur jahilyah.70 Abuddin Nata 

mengemukakan pendapat Dahlan sebagai salah seorang tokoh pembaruan pendidikan 

Islam di Indonesia menyatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

mengintegrasikan ilmu agama dan umum, dengan cara mengajarkan kedua ilmu 

tersebut di sekolah.71 

Pembaruan sebenarnya adalah proses perwujudan keinginan-keinginan 

manusia yang dilakukan agar terjadi perubahan kehidupan yang membawa kepada 

kebaikan. Walaupun begitu, sebuah situasi kemanusiaan tidak akan berubah kecuali 

ketika manusia itu melakukan dan mengusahakan perubahan pada diri mereka 

sendiri. Karena itu pula dalam al-Qur’an Allah swt. berfirman QS al-Ra’d/13: 11 

                                              

                                  

                

Terjemahnya: 

…Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…72 

 

69Majelis Ulama Indonesia, Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: Dewan Pimpinan MUI, 

1991), h. 221. 

70Abu al-A’la al-Maududi, Langkah-langkah Pembaharuan Islam, terj. Dadang Kahmad dan 

Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 42. 

71Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 109. 

72Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, edisi revisi (Semarang: Karya Toha 

Putra, 2002), h. 337. 
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Pembaruan diperlukan sebagai tuntutan dinamika kehidupan yang snantiasa 

menuntut manusia untuk pandai memanfaatkan momentum, melakukan pembaruan. 

Kaitannya dengan pembaruan pendidikan tampaknya mengacu pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 35 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 
lulusan, tenaga ke pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara 
berencana dan berkala. 

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 
kurikulum, tenaga ke pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 
pembiayaan.73 

Adapun yang dimaksud dengan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam 

adalah mengadakan perubahan dari sistem tradisional monoleader dengan sistem 

belajar halaqah74ke sistem belajar klasikal yang dikelola oleh jamaah atau organisasi 

secara kolektif dan berdasarkan musyawarah.75 

Jadi, pembaruan adalah upaya untuk mengadakan perubahan di berbagai 

bidang termasuk pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem 

secara menyeluruh guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan 

dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

 

73Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 27-28. 

74Halaqah berarti lingkaran yang di dalam sistem pendidikan adalah kumpulan orang-orang 

yang duduk membentuk lingkaran. A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Ed. Lux; Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1984), h. 314. 

75Azyumardi Azra “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” dalam Murcholis Madjid, Bilik-

Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), h. xix, Lihat pula Bahaking 

Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi 

Selatan (Cet. 1; Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003), h. 21. 
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Dalam pandangan Nurcholish Madjid, permasalahan keterbelakangan umat 

Islam dapat diatasi jika dilakukan usaha-usaha ekstra keras, dan salah satunya ialah 

dengan upaya peningkatan mutu secara cepat melalui usaha-usaha pendidikan 

unggulan. Walaupun upaya yang dilakukan tersebut pada dasarnya baik dan mulia, 

bukan berarti tidak memiliki resiko. Resiko tersebut dapat berupa adanya anggapan 

kemungkinan dinilai, atau dituduh elitis, atau kurang populis. Keadaan umat Islam 

yang masih terkebelakang menyebabkan usaha pendidikan unggulan menjadi 

semacam fardu kifa>yah, yang tidak semua umat Islam diharuskan melakukannya, 

melainkan cukup sebagian saja. Meskipun demikian, jika tidak ada sama sekali yang 

melakukannya, seluruh umat terbebani pertanggungjawaban, namun jika ada yang 

melaksanakannya maka seluruh umat Islam terbebas dari tanggung jawab tersebut.76 

Sejalan dengan perspektif tersebut, Jusuf Amir Feisal mengungkapkan bahwa 

pendidikan dipandang sangat penting, karena pendidikan merupakan salah satu unsur 

aspek sosial budaya yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembinaan 

suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan pada intinya 

merupakan suatu ikhtiar yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, terarah dan 

terpadu untuk memanusiakan peserta didik serta menjadikan mereka sebagai 

khali>fah di muka bumi.77 

Terkait dengan hal tersebut, Muljono Damopolii mengemukakan beberapa 

identifikasi permasalahan dalam menghubungkan antara eksistensi pendidikan Islam 

dan variabel pembaruan pendidikan yang dimaksud. Untuk itu, dalam rangka 

 

76Lihat Nurcholis Madjid, “Pengantar”, dalam A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), h. 21-22. 

77Lihat Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 

h. iii. 
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memperjelas identifikasi permasalahan pembaruan pendidikan tersebut, dapat 

didekati dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan: 

a. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pembaruan pendidikan; 

b. Siapa pelakunya; 

c. Apa objeknya; 

d. Apa materi pembaruannya, dan 

e. Apa fungsi dan implikasinya terhadap masyarakat.78 

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-

luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. 

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis 

belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya 

bersifat informal dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah-

penyebaran, dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Pendidikan 

formal Islam baru muncul pada masa lebih belakangan, yakni dengan kebangkitan 

madrasah. Secara tradisional sejarawan pendidikan Islam, seperti Munir ad-Din 

Ahmed, George Makdisi, Ahmad Syalabi dan Michael Stanton menganggap bahwa 

madrasah pertama didirikan oleh Wazir Nizham al-Mulk pada 1064 yang kemudian 

terkenal sebagai Madrasah Nizham al-Mulk.79 

Jadi, pembaharuan adalah upaya untuk mengadakan perubahan di berbagai 

bidang termasuk pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem 

 

78Lihat Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern (Cet. 1; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 8. 

79Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Cet. 

1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. vii-viii. 
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secara menyeluruh guna mempeoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan 

dan dinamika kebutuhan masyarakat.80 

Dengan demikian, akar-akar keterbelakangan dan ketertinggalan dunia 

muslim dalam sains dan teknologi dapat dilacak kepada lenyapnya berbagai cabang 

ilmu-ilmu ‘aqliyyah dari tradisi keilmuan dan pendidikan muslim. 

Dalam proses pendidikan terjadi pembaharuan dari berbagai aspek, misalnya, 

aspek tujuan pendidikan, aspek struktur pendidikan, aspek kurikulum, maupun aspek 

metodologi. Keempat aspek ini akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mere 

formulasi berbagai rencana dan kegiatan sehingga proses pendidikan tidak 

kehilangan relenvansi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat baik yang 

bersifat lokal, nasional, regional maupun global. 

2. Pembaharuan dalam aspek struktur pendidikan berkaitan dengan upaya 

peningkatan kinerja para pelaksananya dengan  meningkatkan semua unsur 

yang terlibat dalam sistem pendidikan untuk tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Pembaharuan dalam aspek kurikulum dapat ditandai dengan adanya unsur 

mata pelajaran baru yang diperkenalkan yang sebelumnya tidak diajarkan. 

Akan tetapi, pembaharuan kurikulum dapat pula berupa perubahan jam dan 

mata pelajaran, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan sesuai 

dengan kebutuhan zaman. 

 

80Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As’adiyah 

Sengkang Sulawesi Selatan (Cet. 1; Jakarta: Parodatama Wiragemilang, 2003), h. 21. 
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4. Pembaharuan dalam aspek metodologi pendidikan berakar pada kenyataan 

bahwa tidak ada metode mengajar yang lebih baik dan efektif karena setiap 

metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu metode 

pendidikan cenderung mengalami perkembangan sehingga metode yang 

digunakan dapat mewujudkan tujuan pendidikan dengan baik.81 

Oleh karena itu, sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan 

Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan 

tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Pada umumnya, lembaga 

pendidikan tradisional Islam di kawasan Timur Tengah secara sederhana terdiri dari 

tiga jenis; madrasah, kuttab, dan masjid. Namun, secara umum madrasah dan kuttab 

tidak mengalami perkembangan yang berarti berbeda dengan pesantren. Kuttab 

hanya menjadi semacam pelengkap bagi sekolah umum, khususnya untuk 

mendapatkan tambahan pelajaran agama. 

Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini dimulai dengan munculnya 

Sekolah Adabiyah82. Sekolah ini adalah setara dengan sekolah HIS, yang di 

dalamnya agama dan al-Qur’an diajarkan secara wajib. Dalam tahun 1915, sekolah 

ini menerima subsidi dari pemerintah dan mengganti namanya menjadi Hollandsch 

Maleische School Adabiyah.83Sesudah tahun 1931 madrasah mengalami 

modernisasi, yaitu dengan memasukkan sejumlah mata pelajaran umum. Inisiatif 

 

81Bahakinng Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As’adiyah 

Sengkang Sulawesi Selatan, h. 31-34. 

82Sekolah adabiyah adalah sekolah (agama) yang pertama memakai sistem klasikal, berbeda 

dengan pendidikan di surau-surau yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, papan 

tulis, hanya duduk bersila saja, Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 

(Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979), h. 63.  

83Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 52. 
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memasukkan mata pelajaran umum ke madrasah, dipelopori oleh pelajar-pelajar yang 

pulang dari Mesir. Di Mesir mereka menerima pelajaran umum. Madrasah yang 

mula-mula memasukkan pengetahuan umum dalam rencana pelajarannya adalah: 

 1.Al-Jamiah Islamiah di Sungayang Batusangkar, didirikan oleh Mahmud Yunus   

    pada tanggal 20 Maret 1931 yang mempunyai tiga tingkatan: 

a.  Ibtidaiyah, lama belajarnya 4 tahun dengan pelajaran: 

1. Ilmu-ilmu agama 

2. Bahasa Arab 

3. Pengetahuan umum yang sama tingkatannya dengan sekolah schakel. 

b.Tsanawiyah, lama pelajarannya 4 tahun dengan pelajaran: 

1. Ilmu-ilmu agama 

2. Bahasa Arab 

3. Pengetahuan umum yang setingkat dengan Normal School 

c. Aliyah, lama belajarnya 4 tahun, fiqi, aqidah dan akhlak 

1. Normal Islam (kuliah Mu’allimin Islamiyah) didirikan oleh Persatuan Guru-

guru Agama Islam (PGAI) di Padang tanggal 1 April 1931 dan dipimpin oleh 

Mahmud Yunus. 

2. Islamic College, didirikan oleh Persatuan Muslim Indonesia (Permi) di Padang 

pada tanggal 1 Mei 1031, dipimpin oleh Mr. Abdul Hakim, kemudian 

digantikan oleh Mukhtar Yahya (1935).84 

Selain itu berdiri pula beberapa madrasah yang memasukkan pengetahuan 

umum dan pendidikan dalam rencana pelajarannya, seperti: 

 

84Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, 

h. 45. 
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a. Training College didirikan tahun 1934 

b. Kuliah Mubalighin/Mubalighat 

c. Kuliah Muallimat Islamiyah didirikan tanggal 1 Februari  

d. Kuliah Dianah didirikan tahun 1940 

e. Kuliahtul Ulum 

f. Kuliah Syariah 

g. Nasional Islamic College 

h. Modern Islamic College.85 

C. Kerangka konseptual 

Gagasan dan program modernisasi pendidikan Islam mempunyai akarnya 

dalam gagasan tentang “modernism” pemikiran dan institusi Islam secara 

keseluruhan. Dengan kata lain “modernism” pendidikan Islam tidak dapat 

dipisahkan dengan kebangkitan gagasan program modernisasi Islam. Ciri 

Modernisasi suatu masyarakat belum didefinisikan secara mandiri, karena setiap 

subyek pembahasan memberikan interpretasi nya sesuai dengan latar belakang 

disiplin ilmu yang di kuasanya atau konteks kajian yang dilakukannya dalam usaha 

menciptakan suatu definisi masyarakat modern, dengan mendasarkan basis empiris, 

Myron Warner, juga G.E. Swanson   mencoba mengemukakan sikap-sikap tertentu 

yang umumnya dimiliki oleh individu-individu yang hidup dalam struktur modern 

tersebut.86 Begitu besarnya pengaruh teknologi itu, bukan saja merupakan sarana 

 

85Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, h. 102-103. 

86Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Cet.VI; 

Jakarta: Lantabora Press 2005), h. 69.  
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kehidupan manusia, tetapi juga tujuan manusia.87Tugas pokok SMP Islam Terpadu 

Al-Ashri Makassar dalam menjawab tantangan modernisasi ditandaskan pada dua 

landasan yaitu landasan teologis yakni Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan landasan 

yuridis yakni: UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU RI 

No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar 

Nasional pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru, permenag No.16 Tahun 

2010. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, kerangka pikir dapat disusun dalam bentuk 

bagan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman, h. 72.  
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Dari skema di atas, menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk tantangan  

modernisasi pendidikan Islam dengan adanya skema berkembangnya informasi dan 

teknologi yang dapat di pahami bagaimana perubahan SMP Islam terpadu Al-Ashri 

Makassar dari pemikiran tradisional ke rasional menuju sekolah modern dan bahkan 

sampai pada postmodern. Maka untuk lebih jelasnya maka perlu terlebih dahulu 

memahami apa itu modernisasi, modernisasi juga diartikan sebagai perubahan- 
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perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari 

masyarakat pra modern menuju kepada masyarakat yang modern, dengan adanya 

pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dengan teknologi yang canggih 

 sekarang ini yang mampu mempengaruhi dunia pendidikan seperti hand phone dan 

laptop sebagai alat komunikasi modern, maka dari itu SMP Islam terpadu Al-Ashri 

Makassar mencari solusi dari tantangan modernisasi saat sekarang ini sehingga 

muncul pemikiran yang bisa sebagai solusinya dengan adanya pemisahan ruang 

belajar peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki, dan tangga keluar masuk 

peserta didik perempuan dan laki-laki,  inilah sebagai tantangan modernisasi 

pendidikan Islam yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan Islam, dalam 

penelitian ini adalah SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. Tergambar pula bahwa 

bentuk tantangan modernisasi itu harus dijawab atau disikapi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah: Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

(descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau 

saat yang lampau.1 Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan 

pengolahan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tertentu, tetapi  menggambarkan apa adanya tentang sesuatu 

variable, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian, ingin juga 

membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa 

penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.2 Dengan begitu 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis 

menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objectify dan mendetail.  

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Tantangan modernisasi 

Terhadap Pendidikan  Islam Pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Terpadu Al Ashri, Taman 

Telkomas  Makassar. Penulis  berfokus pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

 

1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 59.  

2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. VI; Jakarta Rineka  Cipta, 1998), h. 309-

310.  
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sebagai lokasi penelitian dengan semakin majunya perkembangan pendidikan Islam 

seiring perkembangan informasi dan teknologi, dalam hal ini SMP Islam Terpadu 

Al-Ashri Makassar sering mengikuti lomba sains dan bidang keagamaan selalu 

mendapat juara sehingga sangat representative untuk dijadikan sebagai lokasi 

penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pendekatan Fenomenologis ini dilakukan melalui wawancara mendalam yang 

lama dengan partisipan dan lebih memfokuskan diri pada konsep suatu 

phenomena tertentu dan bentuk dari studinya untuk melihat dan memahami arti 

dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan suatu phenomena 

tertentu.3 

b. Pendekatan Teologis  Normatif  Memandang agama dari segi ajaran pokok dan 

asli dalam rangka mendorong pendidik dan peserta didik memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang setinggi tingginya. Pendekatan teologis normatif 

adalah juga berfungsi sebagai pijakan dalam segala hal, pengajaran dan 

pembinaan kepada peserta didik, akhlak guru yang ditunjukkan kepada peserta 

didik, dan semua interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah tidak keluar dari al-

Qur’an dan Hadis. Dalam pendekatan ini agama dilihat sebagai kebenaran mutlak  

dari tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak ideal. 

c. Pendekatan pedagogis, yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia 

(peserta didik) adalah Makhluk Tuhan yang berada dalam proses pertumbuhan 

 

3M. Djunaidi Ghony dan Fausan Almanshur, Metodologi Penekitian kualitatif  (Cet. I, 

Jakarta AR-Ruzz media, 2012), h. 58. 
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dan perkembangan jasmaniah dan rohaniah yang memerlukan bimbingan dan 

pengarahan melalui proses ke pendidikan. 

d. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang mempelajari jiwa seseorang 

(peserta didik) melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Perilaku seseorang 

yang nampak lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang 

diamatinya. 

e. Pendekatan managerial, yaitu pendekatan dengan mengamati perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (command), pengkor-

dinasian (coordination), dan pengawasan (controlling).4Dengan melalui pen-

dekatan di atas penulis dengan mudah mendapatkan data-data sesuai yang di 

inginkan peneliti dalam hal ini peneliti pada saat di lokasi penelitian. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

obyek penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data ini, peneliti berhadapan 

langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam 

melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah  ketua yayasan, guru, stap administrasi dan peserta didik SMP 

Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan (library research). Penelitian 

yang bertujuan untuk membuat scientific law, pembuatan model atau ingin 

 

4Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta), h. 142.  
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membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya maka 

di gunakanlah teori. Mengacu kepada teori-teori yang berlaku yang dapat dicari pada 

buku-buku teks ataupun dari hasil penelitian orang lain baik yang sudah 

dipublikasikan maupun belum merupakan faktor dari ke ilmiahan penelitian yang 

dilakukan. Oleh karenanya acuan teori ini menjadi keharusan.5 Dalam penelitian ini 

studi kepustakaan digunakan sebagai dasar teori atau perbandingan antara teori 

dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian sumber data yang tidak langsung 

dari informan, tetapi melalui penelusuran berupa data prestasi peserta didik, berupa  

dokumen, profil sekolah, data komite sekolah serta unsur-unsur penunjang lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data yang 

dipergunakan yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan apa yang 

diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar 

pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu Pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list6. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai. 

 

5Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. II; Jakarta: 

RajaGrapindo Persada, 1999), h. 9-10. 

6Lihat Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, h. 227. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui 

cara peran serta dan yang tidak berperan serta. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan pengamatan  peran serta. Pengamat melakukan suatu fungsi yaitu 

mengadakan pengamatan dan sekaligus menjadi anggota resmi dari obyek yang 

diamatinya. 

3. Dokumentasi 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen 

internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, aturan lembaga 

pendidikan Islam yang akan diteliti yang digunakan dalam kalangan sendiri. 

Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan ketua yayasan, dan 

semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, 

aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. 

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga, 

misalnya majalah, bulletin, dan berita yang disiarkan media massa. 

E. Instrumen Penelitian 

Berbicara tentang instrumen.7 pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya 

dengan berbicara masalah evaluasi. Mengevaluasi tidak lain adalah memperoleh data 

tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah 

 

7Instrumen adalah sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengum-

pulkan data sebagai bahan pengolahan. Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI., Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, h. 437.  
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ditentukan karena mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran. Berdasarkan 

pernyataan ini, apabila menyebut instrumen pengumpulan data, maka sama saja 

menyebut alat evaluasi, atau setidak-tidaknya hampir seluruhnya sama.8 Jenis 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pedoman wawancara, 

pedoman observasi, dan check list. 

Sugiyono mengatakan.9 Bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai Key 

instrumen artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian 

disesuaikan dengan metode yang digunakan. Penulis menggunakan beberapa jenis 

yaitu: 

1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang 

digunakan pada saat proses melakukan observasi terhadap objek penelitian di 

lapangan. Pedoman observasi yaitu  daftar check list yang dipergunakan 

sebagai pedoman ketika penulis mengadakan observasi. Daftar check list ini 

merupakan daftar nama-nama subyek dan faktor-faktor yang akan diteliti. 

Check list inilah yang sangat membantu penulis jika berada di lapangan/lokasi 

penelitian 

2. Panduan wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data pada saat melaksanakan wawancara 

dengan informan. 

 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 150. 

9Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 193. 
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3. Check list dokumen yaitu catatan yang berbentuk tulisan langsung arsip-arsip, 

instrumen penelitian, foto kegiatan tantangan modernisasi SMP Islam terpadu 

Al-Ashri Makassar atau dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian tesis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.10 

Model analisis data ini digunakan dalam penelitian ini adalah model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan 

pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Untuk menganalisis data kualitatif yang berupa hasil wawancara, dokumen, 

hasil observasi, maka penulis melakukan catatan lapangan memilah-milah, 

mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan diakhiri dengan memberikan makna dari 

data tersebut.11 

 

10Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. XIII; 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3. Lihat pula, Emy Susanti Hendarso, Penelitian Kualitatif: 

sebuah Pengantar dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed), Metode Penelitian Sosial: Berbagai 

Alternatif Pendekatan (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 166. 

11Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248.  
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Metode kualitatif digunakan dengan alasan data dikumpulkan berupa kata-

kata dan gambar sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan 

mempertimbangkan beragam informasi. Analisis data dilakukan terus-menerus baik 

di lapangan maupun setelah di lapangan. Analisis dilakukan melalui penyaringan 

data, penggolongan dan serta uji ulang. Data yang terkumpul disaring dan disusun 

dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan. 

G. Pengesahan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan digunakan triangulasi. 

Triangulasi  dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai 

cara dan berbagai waktu. 

Ada beberapa triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilits data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yakni di deskripsikan, 

dikategorisasikan,mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari 

sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianlisis oleh peneliti yang 

menghsilakan suatu kesimpulan selanjutnya di mintakan kesepakatan (memberchek) 

dengan sumber data. Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data, tujuanya adalah agar informasi yang diperoleh akan 

digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau 

informan. 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data di 

peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kusioner. 

Bila dengan tiga teknik pengujian kredibiliatas data tersebut, menghasilkan data 

yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandanganya berbeda-beda.12 

3. Triangulasi Waktu 

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilits sebuah data yang dipengaruhi 

oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, di pagi hari ada saat 

informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi 

atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan 

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

kepastian datanya.13 

4. Triangulasi metode  

Penelitian ini direalisasikan melalui upaya penggalian informasi dengan 

beberapa macam teknik pengumpulan data. Informasi yang diperoleh melalui 

wawancara perlu didukung oleh hasil pengamatan atau telaah dokumen. Sebaliknya, 

hasil pengamatan juga didukung oleh hasil wawancara atau telaah dokumen. 

 

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

274.  

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

274.  
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5. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan 

kebenaran dan keaslian data dari informan dalam verifikasi data ini akan 

diprioritaskan kepada keabsahan sumber data atau tingkat obyektivitas data serta 

keterkaitan antara sumber data yang satu dengan lainnya dan selanjutnya di tarik 

kesimpulan. Pada kesimpulan ini penulis membuat kesimpulan apa yang di tarik dan 

sasaran sebagai bagian akhir dari penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS TANTANGAN MODERNISASI TERHADAP PENDIDIKAN  ISLAM 

PADA SMP ISLAM TERPADU AL-ASHRI MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Ashri adalah lembaga pendidikan yang 

menjadikan pesan-pesan Islam sebagai dasar pembentukan manusia yang berilmu dan 

berakhlak mulia, dilandasi nilai-nilai Qur’an dan Sunnah sebagai roh dalam aktifitas 

pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah. Kurikulum yang diterapkan adalah 

kurikulum pendidikan nasional yang dipadukan dengan kurikulum keislaman dan 

muatan lokal. Lembaga pendidikan ini pada awal berdirinya (25 Juni 1999) hanya 

terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group/ Kelompok Bermain. 

Kemudian pada tgl. 25 Juni 2002 resmi dibuka jenjang Sekolah Dasar (SD) yang 

waktu itu hanya menerima level kelas 1 dan 2 dan pada tahun ajaran 2008-2009 SMP 

Plus Al-Ashri resmi dibuka dan telah mendapatkan surat izin operasional serta nomor 

statistik dari dinas pendidikan. 

Saat ini (Februari 2009) jumlah siswa SMP Plus sebanyak 10 orang untuk 

tahun pertama, SD sebanyak 305 orang dari level kelas 1 hingga kelas 6 (kelas paralel 

adalah kelas 1-6), setiap kelas sebanyak 20 hingga 25 orang siswa. Jumlah guru 

sebanyak 32 orang, pegawai administrasi 5 orang dan bujang sekolah 3 orang. 

Sedangkan TK dan Play Group sebanyak 120 orang dengan jumlah guru 11 orang, 

pegawai 1 orang dan bujang 1 orang. Dibawah ini merupakan tingkatan pendidikan 
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yang dimiliki oleh komponen-komponen penyelenggaran pendidikan di SIT Al-Ashri 

yaitu :  

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Komponen Penyelenggaran Pendidikan di 

SIT Al-Ashri Makassar  

No Nama Jabatan Tingkat 

pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Sabir., ST 

Bustan S.Pdi. 

Hasir S.Pdi. 

Arianti Arief S.Pd. M.Si 

Kartini S.Pd 

Sri Wahyuni S.Pd 

Akbar S.Pd 

Nur Amin  S.Sos 

Syaripuddin S.Pdi 

Ahmad Renaldi A.md 

Ahmad Riadi Yunus S.Pd 

Bahtiar S.Pdi 

Ahmad Riadi Yunus S.Pd  

Nur Amin S.Sos 

Sri Rahayu S.T. 

Andi Hasrini S.Pd M.Si 

Bustan S.Pdi. 

Akbar S.Pd  

 Nurasma Aripin S.IP  

Kepala Sekolah 

Guru PA 

Guru PAI 

Guru PKN 

Guru B. INDO 

Guru Biologi 

Guru B. Inggris 

Guru IPS  

Guru B. Arab 

Guru PAI 

Guru Komputer 

Guru mate matika 

Guru SBK  

Guru Olah raga 

Guru Fisika 

Guru Kimia 

Guru SKI 

Kuri Kulum 

Stap 

S1 Teknik Mesin 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S2 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan  

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Komputer 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Teknik  

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Pendidikan 

S1 Pertania  

 

 

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2013 
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SIT Al-Ashri bertempat di Jl. Regency Barat Blok F No. 24, 25, 26 

Perumahan Taman Telkomas Makassar 90245, Telp. (0411) 4771273. SIT Al-Ashri 

dikelola oleh Yayasan Alinska Amal Ilmiah yang beralamat di Jl. Satelit Raya Blok 

B1 No. 2 Perumahan Taman Telkomas Makassar. 

Adapun visi misi dari sekolah ini adalah sebagai berikut: 

Visi: 

Mewujudkan generasi dambaan umat yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, 

kreatif, mandiri, mampu menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi 

yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. 

Misi: 

1. Membangun dan membina generasi agar memiliki: 

a. Aqidah dan keimanan yang kokoh 

b. Akhlak dan budi pekerti yang mulia 

c. Kecerdasan, kreatifitas dan kemandirian yang tinggi, dan 

d. Tubuh yang sehat dan kuat. 

2. Mengembangkan kualitas guru melalui peningkatan daya pikir, analitis, 

sikap istiqamah dan berakhlak mulia. 

3. Memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. 

Adapun tujuan yang dirumuskan sekolah Islam terpadu Al-Ashri adalah 

sebagai berikut: 

a. Membentuk pribadi taqwa dan berakhlak mulia 
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b. Mendidik generasi Islam agar memiliki dasar kecerdasan intelektual, emosional, 

dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ) yang matang. 

c. Melahirkan generasi yang mandiri, memiliki kreatifitas yang tinggi dan 

bertanggung jawab. 

d. Melahirkan generasi rabbani yang mampu bersosialisasi dan berperan di 

masyarakat. 

e. Meningkatkan kualitas guru dan kualitas pelayanan pendidikan. 

Kurikulum yang diberikan di SD Plus Al-Ashri diarahkan pada basis 

kompetensi sesuai dengan tujuan dan target pendidikan, dengan memadukan muatan 

Kurikulum Pendidikan Umum, Pendidikan Agama Islam dan Muatan Lokal, yaitu : 

1. Kurikulum Umum (Dep. Pendidikan Nasional), terdiri dari : 

a. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Sosial 

b. Bahasa Indonesia 

c. Matematika 

d. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

e. Kesenian dan Kerajinan Tangan 

f. Ilmu Pengetahuan Alam. 

2. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Dep. Agama), terdiri dari : 

a. Al-Qur’an dan Hadits 

b. Aqidah dan Akhlak 

c. Bahasa Arab 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 
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e. Fiqih 

f. Kurikulum Lokal, terdiri dari : 

1) Bahasa Inggeris 

2) Mental Aritmetika/ Sempoa 

3) Komputer 

4) Writing 

5) Kreatifitas 

SIT Al-Ashri menggunakan metode pembelajaran “Active Learning” dan 

“Quantum Learning”, dimana dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan 

bagi anak berekspresi dan berkreasi seluas mungkin sehingga dapat menumbuhkan 

pribadi yang aktif, kreatif, mandiri dengan suasana yang dinamis dan menyenangkan. 

Ekstrakurikuler atau Kegiatan Penunjang Kegiatan Pendidikan juga diperkaya 

dengan kegiatan ekstrakurikuler atau penunjang yang disusun dalam program 

kegiatan tahunan, terdiri dari : 

1) Kepanduan 

2) Sanggar seni dan kreatifitas 

3) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) atau dokter kecil 

4) Kunjungan edukatif 

5) Kunjungan budaya/sejarah 

6) Kunjungan sosial 

7) Outbond dan pengenalan alam/lingkungan 

8) Perayaan hari nasional 
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9) Perayaan Hari Besar Islam 

10) Pementasan (Stasiun TV dan Panggung Hiburan) 

11) Pemeliharaan tanaman dan ternak/ikan 

12) Pemerikasaan kesehatan dan imunisasi Selain itu, juga diberikan kegiatan 

pembiasaan berupa : 

a) Pembiasaan bahasa asing (Arab dan Inggris) dalam setiap kesempatan 

baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, 

b) Praktek ibadah dan penanaman nilai-nilai Islam, 

c) Pembiasaan sifat dan membangun karakter, yang dilakukan secara terpadu 

dan intensif. 

Kesuksesan SIT AL-Ashri melaksanakan program pendidikan dan pembinaan 

akhlak bukan hanya ditentukan dari guru-guru dan pengelola, tetapi juga sangat 

ditentukan dari kerjasama dan peran serta para orang tua siswa secara aktif. Oleh 

karena itu, orang tua dihimpun dalam lembaga Majelis Taklim Orang Tua Siswa 

sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan. 

B. Pelaksanaan Pendidikan Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

pelaksanaan pendidikan Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

tergolong cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah diterapkannya berbagai 

syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap seluruh komponen yang 

terdapat dalam sekolah ini termasuk didalamnya peserta didik, para guru, staf TU, 



114 
 

Kepala Sekolah, sampai pada para bujang sekolah pun diwajibkan untuk 

melaksanakan hal serupa.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Sekolah SIT Al-Ashri bahwa : 

“Di SIT Al-Ashri ini telah dijalankan pendidikan Islam secara baik, hal ini 
dibuktikan dengan dimasukkannya mata pelajaran PAI secara terpisah kedalam 
kurikulum belajar peserta didik yaitu Fiqih, Akidah ahklah, Alqur’an dan 
Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Selain memasukkan 
mapel PAI secara terperinci di SIT Al-Ashri juga dilakukan pelaksanaan adab-
adab Islam dalam lingkungan sekolah yang Insya Allah akan berdampak dalam 
kehidupan sehari-hari peserta didik dilingkungan keluarga dan masyarakat 
tempat mereka tinggal.”  

Ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diajarkan pada peserta 

didik agar nilai-nilai keIslaman itu bisa menjadi karakter dasar mereka sejak dini. 

Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini :  

Tabel 4.2 Jenis-Jenis Kegiatan Yang Mencerminkan Nilai-Nilai  

ke-Islaman 

No Jenis kegiatan Reaksi Peserta Didik 

1.  

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

1.  

Berdoa sebelum memulai dan 

mengakhiri pelajaran  

Mencium tangan orang yang lebih tua  

Senantiasa mengucapkan salam saat 

keluar masuk ruangan 

Sholat duhur tepat waktu  

Berkata jujur dan sopan  

Berbusana muslim  

Menyetorkan hafalan wajib surah-surah 

pendek 

Dilaksanakan  

 

Dilaksanakan  

Dilaksanakan  

 

Dilaksanakan  

Dilaksanakan  

Dilaksanakan  

Dilaksanakan  

Sumber : H\asil penelitian tahun 2013  
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 Jenis-jenis kegiatan dan Pelaksanaannya  

a. Berdoa di laksanakan setiap guru sebelum memulai proses pembelajaran dan akhir 

proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di ruang serbaguna. 

b. Mencium tangan dengan orang yang lebih tua dilakukan oleh peserta didik jika 

mereka bersalaman baik itu di lingkungan masyarakat atau pun di lingkungan 

sekolah. 

c. Peserta didik senantiasa mengucapkan salam kepada siapa saja jika mereka 

bertemu sesama muslim, baik di lingkungan sekolah  maupun di lingkungan 

masyarakat di mana mereka tinggal dan apa bila mereka keluar masuk ruangan. 

d. Shalat duhur tepat waktu ini dilaksanakan oleh peserta didik agar peserta didik 

lebih memahami bahwa begitu  pentingnya shalat tepat pada waktunya dan ini 

dilaksanakan di gedung serbaguna lantai 3 jika peserta didik berada di lingkungan 

sekolah. 

e. Berkata jujur dan sopan ini anjurkan setiap peserta didik dalam berbuat dan 

bertingkah laku dalam kesehariannya baik itu di sekolah maupun di rumah mereka 

masing-masing, dan menjawab dengan jujur jika ada pertanyaan dari salah 

seorang guru pada saat berada di sekolah, apakah mereka shalat lima waktu di 

rumah atau tidak.  

f. Berbusana muslim ini di laksanakan oleh peserta didik baik itu laki-laki maupun 

perempuan, di mana saja berada di rumah maupun di sekolah. 
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g. Setiap peserta didik wajib menyetor hafalan surah-surah pendek yang berikan 

oleh guru qur’an sebagai tugas di rumah ini dilaksanakan di sekolah pada jam 

pelajaran qur’an.  

Dalam pembelajaran formal khususnya mata pelajaran PAI yang telah dirinci, 

dalam tiap mata pelajaran yang diajarkan disesuai dengan tingkatan perkembangan 

anak, jadi materi-materi yang dimasukkan merupakan materi-materi yang memang 

telah disesuai dengan tingkat kemapuan dan perkembangan otak anak sehingga tidak 

akan membuat anak menjadi stres dikarenakan beban pelajaran yang lebih banyak 

dibandingan dengan umum. Terlebih lagi banyak peserta didik yang bersekolah di 

SIT Al-Ashri bukanlah berasal dari sekolah dasar yang juga bernuansa Islam atau 

lebih sering disebut Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal ini tentunya menjadi 

pertimbangan bagi pihak sekolah agar kiranya mampu mengemas seluruh mata 

pelajaran yang ada sehingga tidak membuat peserta didik menjadi jenuh dan merasa 

stress dengan jumlah mata pelajaran yang ada di SIT Al-Ashri ini.   

Selain itu para tenaga guru yang ada di SMP Islam Terpadu Al-Ashri juga 

diwajibkan agar senantiasa memperbaharui metode yang mereka pakai dalam proses 

belajar mengajar di kelas sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dengan jumlah 

pelajaran yang melebihi jumlah pelajaran di sekolah umum. Para peserta didik di 

SMP Islam Terpadu Al-Ashri juga diberikan wadah untuk dapat mengapresiasikan 

langsung bakat mereka dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga dapat 

mengurangi tingkat kejenuhan belajar peserta didik.  
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Para guru di SIT Al-Ashri juga selalu melakukan inovasi dalam memilih 

metode belajar yang dipergunakannya agar kiranya materi pelajaran yang diberikan 

pada anak khususnya materi-materi pelajaran Islami dapat tersampaikan dengan baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu di SIT 

Al-Ashri juga dilakukan pembiasaan penanaman nilai-nilai ke-Islaman dalam 

kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah sehingga para peserta didik 

tidak lagi canggung dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah beban. 

Dibawah ini dapat dilihat dalam tabel 4.3 mengenai kegiatan guru dalam 

memperbaiki kualitas  SDMnya dan melancarkan proses belajar mengajar di sekolah. 

Tabel 4.3 Kegiatan Perbaikan Kualitas SDM dan Kelancaran PBM yang 

Dilakukan Guru SIT Al-Ashri Makassar  

No  Nama  Jabatan  Jenis Kegiatan  

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Bustan S.Pdi. 

Hasir S.Pdi. 

Ahmad Rinaldi A.md 

Arianti Arief 

Kartini S.Pd. 

Sri wahyuni S.Pd. 

Akbar S.Pd. 

Nur Amin S.Pd. 

Syaripuddin S.Pdi. 

Ahmad Riadi Y S.Kom. 

Bahtiar S.Pd. 

Sri rahayu S.Pd. 

Hasriani S.Pd. 

Bustam S.Pd. 

Guru PAI 

Guru PAI 

Guru PAI 

Guru PKN 

Guru B. Indo 

Guru Biologi 

Guru B. Inggris 

Guru IPS 

Guru B.Arab 

Guru Komputer 

Guru Matematika  

Guru Fisika   

Guru Kimia 

Guru SKI 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching 

Microteaching  

Microteaching  

Microteaching  

Microteaching  

Microteaching 

Microteaching  

Microteaching  
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15. 

16. 

Nur Amin S.Sos 

Ahmad Riadi Yunus S.Pd 

Guru Penjas 

Guru  SBK 

Mircroteaching  

Microteaching  

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2013 

 

Para guru dalam menjalankan tugas akademiknya sebagai pengajar, berperan 

pula sebagai pendidik karakter peserta didiknya agar dapat menjadi generasi yang 

unggul bagi nusa dan bangsa, berbakti pada orang tua dan keluarga serta beriman 

dan bertaqwa terhadap Allah SWT. Olehnya itu para guru senantiasa membiasakan 

peserta didik untuk bukan hanya belajar yang tekun untuk dapat memperoleh 

keberhasilan melainkan juga harus memperbanyak berdoa kepada Allah SWT 

sebagai Dzat yang mengabulkan semua harapan dan usaha manusia.  

Peserta didik diajarkan bahwa belajar dengan tekun saja tidaklah cukup untuk 

mendapatkan keberhasilan hidup dan untuk melengkapinya mereka harus berdoa 

meminta ridho dan pertolongan pada Allah SWT. Menjelaskan bahwa doa itu 

merupakan salah satu komponen penting dalam hidup setelah usaha, sebab doa 

merupakan sarana komunikasi langsung antara manusia dengan penciptanya. Dengan 

melakukan hal demikian dapat membendung sifat egois dan sombong serta angkuh 

yang dimiliki para peserta didik terlebih lagi dikarenakan mereka masih dalam masa 

pembentukan karakter dasar sebagai modal untuk mencari jati diri mereka.  

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memperoleh manusia yang beriman dan 

bertaqwa serta cerdas secara intelektual harus dibentuk sejak usia dini, sehingga hal-

hal baik yang mereka peroleh sejak kecil dapat menjadi pondasi mereka dalam 

mengembangkan diri di usia dewasa. Memang bukanlah hal yang mustahil untuk 



119 
 

membentuk karakter  yang baik di usia dewasa hanya tentu tingkat kesulitannya 

jauh berbeda dengan anak yang telah dibekali banyak hal baik sejak kecilnya.   

SIT Al-Ashri juga mewajibkan seluruh peserta didik didukung oleh para guru 

dan staf TU untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah setiap hari sehingga 

mereka tahu pentingnya manfaat sholat berjamaah. Terlebih lagi sholat berjamaah 

adalah wajib hukumnya dalam Islam. Selain sholat berjamaah peserta didik juga 

diwajibkan untuk mempergunakan bahasa Arab selama berada dalam lingkungan 

sekolah serta memperbaiki bacaan Al Qur’an dan memperbanyak hafalan surah-

surah mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi pembeda peserta didik luaran SIT 

Al-Ashri dari SMP pada umumnya.  

Selain menjalankan sholat duhur berjamaah SIT Al-Ashri juga melakukan 

pemisahan kelas terhadap peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Ini 

dilakukan untuk menjaga pergaulan mereka sesuai dengan ajaran Islam, hal ini 

senada dengan keterangan yang diberikan oleh bapak kepala sekolah SIT Al-Ashri 

yang menyatakan bahwa :  

“Sejak didirikannya hingga sekarang sekolah SIT Al-Ashri ini telah melakukan 
pemisahan ruang belajar antara peserta didik laki-laki dan peserta didik 
perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga pergaulan mereka agar sesuai 
dengan syariat Islam, dan agar mereka mengetahui bahwa laki-laki dan 
perempuan harus selalu menjaga hijab mereka dalam bergaul. Termasuk dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.”  

“ Lanjut dikatakan pula oleh bapak kepala sekolah bahwa pemisahan ruang 
belajar antara laki-laki dan perempuan ini bukan hanya mengajarkan kepada 
mereka bahwa dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu terdapat 
hijab (batasan) yang harus selalu mereka jaga agar terhindar dari fitnah dan 
yang lebih parah lagi yaitu zina, tetapi juga mengajarkan mereka cara 
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menghargai perempuan dalam pergaulan sebagaimana yang diatur dalam Islam 
yang senantiasa memuliakan perempuan.” 1   

 

Di samping pemisahan kelas dan pemisahan tangga peserta didik antara laki-

laki dan perempuan ini, SIT Al-Ashri juga melakukan kerja sama yang aktif dan 

berkesinambungan demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di 

inginkan  atau yang tidak kita harapkan sehingga di meminimaliskan gesekan-

gesekan yang akan terjadi pada peserta didik yang akan berdampak pada akhlak 

dalam pergaulan sehari-hari, dan itu merupakan upaya untuk mencegah pengaruh 

modernisasi pergaulan laki-laki dan perempuan, serta terstruktur dengan baik antara 

pihak sekolah dalam hal ini guru mata pelajaran dan wali kelas dengan orang tua 

peserta didik. Pihak sekolah aktif melakukan komunikasi baik melalui telepon 

maupun tatap muka dengan orang tua peserta didik untuk memberitahukan 

perkembangan anak-anak mereka selama bersekolah di SIT Al-Ashri. Selain itu 

pihak sekolah juga yang dijembatani oleh anggota Remaja Mushollah melakukan 

berbagai kegiatan untuk menjalin tali silaturrahim dan komunikasi antara guru dan 

orang tua peserta didik serta antara sesama peserta didik dan guru. Oleh karena itu 

juga untuk menghindari adanya pembaruan yang bisa mengakibatkan menjalin 

hubungan tersebut, selanjutnya untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan 

Remaja Mushollah di SIT Al-Ashri Makassar dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah 

ini. 

 
1Sabir kepala SIT Al-Ashri wawancara,  jam 10 pagi di SITAl-Ashri pada tanggal 27 agustus 

2013. 
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Tabel 4.4 Kegiatan Remaja Mushollah 

No Jenis Kegiatan Bentuk Pelaksanaan 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

Mengkoordinir pelaksanaan shalat 

duhur berjamaah 

Menjalankan sumbangan Jumat 

Mengadakan peringatan hari-hari 

besar keagamaan  

Mabit di sekolah dalam rangka 

pembinaan rohani  

Melakukan bakti sosial  

Mengadakan pengajian rutin untuk 

semua peserta didik setiap minggu 

Mengadakan pertandingan tadarus Al 

Qur’an  

Realisasi berkelanjutan  

 

Realisasi berkelanjutan  

Realisasi  

 

Sementara diprogramkan 

 

Sementara diprogramkan  

Sementara diprogramkan 

 

Realisasi berkelanjutan   

 

Sumber : Hasil Penelitian 2013 

Dalam melaksanakan proses pendidikan khususnya di sekolah formal 

tentunya banyak persoalan yang harus dihadapi pihak sekolah, mulai dari cara 

menangani karakter peserta didik yang berbeda, bagaimana mentransfer pelajaran 

agar peserta didik mengerti, bagaimana cara membentuk karakter yang baik dan 

masih banyak lagi hal lainnya. Dalam mengajar dan mendidik peserta didik 

dibutuhkan banyak kesabaran, terlebih lagi untuk peserta didik pada usia play grup 

sampai sekolah menengah pertama. Pada tingkatan inilah diperlukan usaha yang 

extra dalam proses belajar mengajar, sebab disinilah saat pembentukan karakter 
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dasar dimulai. Ketika di fase ini guru dan orang tua gagal menanamkan nilai-nilai 

positif pada peserta didik dan menekan atau meminimalisir semua sifat negative 

peserta didik, akan menghasilkan pribadi yang kurang baik di masa datang.  

Dalam perkembangannya setiap peserta didik tidaklah berjalan mulus, tentu 

ada saja peserta didik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sekalipun setiap 

hari telah diingatkan untuk selalu melakukan hal baik yang sesuai dengan syariat 

agama. Bukan hanya persoalan belajar mengajar saja yang perlu diperhatikan tapi 

juga bagaimana cara mendidik dan membentuk karakter positif peserta didik dan 

meminimalisir karakter negative yang dimiliki tiap peserta didik. Selain pembuatan 

aturan-aturan yang akan diberlakukan dalam sekolah baik di dalam proses belajar 

mengajar maupun dalam pelaksanaan kegiatan lainnya, tentunya pihak sekolah 

dalam hal ini diharuskan untuk membuat sanksi atau tata tertib yang harus 

dijalankan dengan benar oleh semua komponen yang berada di sekolah. Termasuk di 

dalamnya peserta didik, guru, staf tata usaha, bujang sekolah bahkan juga kepala 

sekolah yang dalam hal ini berperan sebagai penanggung jawab dan pemimpin di 

sekolah. 

 Pendidikan formal merupakan proses perkembangan pengetahuan, pola pikir 

dan karakter peserta didik melalui lembaga pendidikan formal yaitu sekolah. SMP 

Islam Terpadu Al-Ashri Makassar merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

tingkat menengah yang memadukan antara konsep pendidikan umum dengan konsep 

pendidikan keagamaan dalam hal ini agama Islam. SMP Islam Terpadu Al-Ashri ini 
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mencoba memadupadankan antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam 

dan penanaman nilai-nilai keberIslaman dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga.  

Perpaduan konsep pendidikan ini di tunjukkan dengan dimasukkannya 

beberapa mata pelajaran agama Islam (PAI)yang dirinci secara terpisah didalam 

kurikulum pembelajaran di sekolah, seperti mata pelajaran Bahasa Arab, Aqidah dan 

Ahlak, Fiqih, Alqu’an dan Hadist, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Selain 

memasukkan beberapa mata pelajaran agama Islam (PAI) yang telah dirinci kedalam 

kurikulum sekolah, SIT Al-Ashri juga menerapkan banyak syariat-syariat Islam 

dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari disekolah yang diharapkan juga dilakukan 

dalam kehidupan peserta didik di sekolah.  

Beberapa bentuk kegiatan yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan 

sehari-hari peserta didik di sekolah seperti memberi salam setiap masuk kelas, 

mencium tangan orang yang lebih tua dalam hal ini guru dan kepala sekolah, sholat 

duhur berjamaah di mushollah sekolah, menghapalkan surah-surah pendek, memakai 

pakaian muslim yang sesuai syariat agama Islam dan banyak hal positif lainnya. 

Pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri pengaturan ruangan antara peserta didik laki-laki 

dan perempuan di tempatkan di ruangan yang berbeda atau dipisahkan. Hal ini 

dilakukan agar para peserta didik mengetahui dan memahami bahwa di dalam Islam 

antara perempuan dan laki-laki harus menjaga pergaulannya atau yang lazim disebut 

dengan menjaga hijab.  
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Pemisahan ruangan antara peserta didik laki-laki dan peserta didik 

perempuan ini dilakukan untuk memahamkan agar semua peserta didik dapat 

mengetahui betapa pentingnya pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hijab 

dalam pergaulan juga menghindarkan peserta didik dari tindakan asusila dan 

pergaulan bebas yang di bawa oleh paham modernisasi. Sebab Islam sangatlah 

memuliakan perempuan sehingga tata pergaulan perempuan dan laki-laki pun diatur 

sedemikian rupa agar melindungi perempuan ini dari hal-hal yang dapat merugikan 

dirinya dan keluarganya. Dengan derasnya arus modernisasi yang begitu pesat serta 

didukung oleh teknologi yang canggih yang cepat itu berdampak pada lembaga-

lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, senada apayang dikatakan oleh 

seorang guru wali kelas  SIT Al-Ashri mengatakan bahwa:  

“Pemisahan ruang kelas peserta didik antara laki-laki dan perempuan itu 

dilakukan demi menjaga aqidah dan akhlak  dalam pergaulan peserta didik 

atau menghindari adanya gesekan antara laki-laki dan perempuan dalam hal 

pergaulan dengan lain jenis, karena usia mereka saat ini bergejolak yang 

mereka itu sering tidak menyadarinya bagaimana batas pergaulan antara laki-

laki dan perempuan yang bukan mahramnya.” 

 

“Lanjut pula dikatakan oleh guru SIT Al-Ashri bahwa pemisahan ruang kelas 

dan tangga keluar masuk peserta didik ini merupakan terobosan baru bagi 

lembaga pendidikan yang ada di Al-Ashri ini di lakukan demi menjaga akhlak 

mereka agar bisa lebih menjaga kehormatan dalam pergaulan  yang bisa 

dicontoh oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya jika mereka kembali 

kerumah atau lingkungan tempat tinggalnya.2” 

    

Setiap peserta didik di SIT Al-Ashri Makassar juga diajarkan untuk 

senantiasa berdoa sebelum melakukan hal apapun, terutama sebelum belajar. Hal ini 

 
2Kartini, Guru Wali Kelas wawancara  jam 11.00 di SIT Al-Ashri pada tanggal 27 agustus 

2013.  
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dilakukan untuk mengajarkan pada peserta didik tentang pentingnya doa dalam 

kehidupan sehari-hari manusia khususnya para peserta didik. Semua guru 

mengajarkan bahwa kesuksesan manusia bukan hanya terletak pada usahanya dalam 

meraih apa yang diinginkan melainkan juga harus didukung oleh keridhoan Allah 

SWT, sementara untuk meraih ridho Allah harus melalui doa agar usaha yang 

dilakukan bisa maksimal. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“berdo’a  merupakan senjata yang ampuh bagi seorang muslim dan itu juga 

sebagai anjuran dalam Islam  yang dimana Allah marah   terhadap orang-

orang yang tidak mau berdo’a,  rasulullah pun selalu mengingatkan para 

sahabatnya bahkan para pengikutnya sebelum melakukan sesuatu maka 

haruslah berdo’a terlebih dahulu, begitu pula  yang di ajarkan kepada kita 

semua agar kita selalu berdo’a sebelum memulai pekerjaan agar di ridhohi 

oleh Allah SWT, agar selalu dalam lindungannya dan  diberikan rahmatNya 

kepada kita semua serta diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan 

akhirat.”3 

 

Selain peserta didik semua guru, kepala sekolah, staf tata usaha dan bahkan 

bujang sekolah pun  di harapkan agar selalu bersikap adil dan jujur di hadapan 

peserta didik dan menjadi contoh suritauladan bagi peserta didik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat cara bersikap dan bertutur kata juga 

dijaga dan diarahkan untuk senantiasa merujuk pada yang telah diatur dalam syariat 

Islam. Kemudian untuk mewadahi bakat peserta didik dalam berorganisasi, SIT Al-

Ashri Makassar menyediakan wadah berorganisasi bagi peserta didiknya salah 

satunya yaitu remaja mushollah, pramuka dan palang merah.  

 
3Bustan, Guru PAI wawancara,  jam 11.15 di SIT Al-Ashri pada tanggal 27 agustus 2013. 
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Selain itu SIT Al-Ashri juga menyediakan sarana untuk kegiatan 

ekstrakurikuler bagi peserta didiknya agar kemampuan mereka dalam bidang-bidang 

ekstrakurikuler lainnya juga dapat terakomodasi dengan baik. Hal ini diperlukan 

untuk mengalihkan rasa kejenuhan yang dimiliki oleh peserta didik dikarenakan 

beban mata pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan SMP lain pada 

umumnya. 

C. Bentuk Tantangan Modernisasi  Terhadap Pendidikan Islam di SMP Islam 

Terpadu  Al-Ashri Makassar 

1. Bidang politik  

Politik di Indonesia banyak berkaitan dengan masalah bagaimana negara atau 

pemerintah membimbing dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka 

panjang. Dengan kata lain, lembaga pendidikan Islam yang ada di dalam negara 

Indonesia merupakan sektor kehidupan budaya bangsa yang terkait dengan tujuan 

nasional yang berlandaskan falsafah negara pancasila. 

2. Bidang kebudayaan  

Suatu bangsa yang mampu mempertahankan diri dalam kehidupannya di 

tengah-tengah bangsa lain, adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh dari negara 

lain. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus seleptif dalam menerima atau 

menolak kebudayaan asing yang memasukinya. 
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3. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

Ilmu pengetahuan dan teknologi  adalah suatu segi peradaban dan 

kebudayaan manusia, dimana perkembangannya lebih cepat menjalar ke jantung 

masyarakat atau bangsa, merupakan suatu ciri khas dari zaman modern saat ini 

yang dapat berdampak peserta didik SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar. 

4. Bidang Ekonomi 

Bila kita lihat dari sektor ekonomi ini, problem-problem kehidupan di bidang 

ekonomi perlu di jawab oleh lembaga-lembaga pendidikan islam. Apabila diingat 

bahwa pendidikan bagaikan suatu perusahaan yang memproduksi tenaga ahli. 

Oleh karena itu lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk variasi-variasi 

dalam modernisasi individual di beberapa lembaga pendidikan Islam khususnya di 

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar, yang dapat merespon pengaruh-pengaruh 

dalam perkembangan ekonomi di lembaga tersebut. 

5. Bidang kemasyarakatan  

Kemasyarakatan adalah suatu lapangan hidup manusia yang mengandung 

ide-ide yang sangat laten terhadap pengaruh kebudayaan, perubahan yang terjadi 

dalam sistem sosial dapat mengalami ke tidak pastikan   tujuan dan dapat pula 

ber arah dengan tujuan yang jelas. Masyarakat lingkungan SMP Islam terpadu Al-

Ashri makassar  dapat merespon dengan cepat perkembangan masyarakat modern, 

itu terbukti dengan melakukannya pembinaan ahlak peserta didik dengan tidak 

mengesampingkan informasi dan teknologi modern. 
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6. Handphone dan laptop 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dalam perkembangan 

informasi teknologi canggih dapat mempengaruhi munculnya berbagai macam 

teknologi yang berdampak pada peserta didik di SMP Islam Terpadu Al-Ashri 

Makassar, dalam menggunakan handphone dan laptop dengan fasilitas yang 

lengkap untuk mengakses banyak hal di luar kepentingan pelajaran mereka di 

sekolah. 

7. Warnet  

Media internet yang paling besar pengaruhnya dalam perkembangan dan 

pertumbuhan informasi teknologi yang terkait dengan proses pembelajaran 

ataupun pemenuhan tugas-tugas mereka di sekolah, kemudian pengaruh 

pergaulan yang melanda peserta didik yang berdampak pada terjadinya 

degradasi moral, media internet juga dapat memunculkan berbagai macam situs-

situs yang dapat merusak moral peserta didik, sehingga terjadi pergeseran minat 

dan kesadaran peserta didik untuk menjalankan syari’at Islam dalam 

kehidupannya.   

Modernisasi merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai dan disaring 

dengan baik kadarnya dalam dunia pendidikan termasuk dalam pelaksanaan nilai-

nilai keIslaman dalam kehidupan generasi muda. Ketika para orang tua dan guru 

tidak serius menyaring bentuk-bentuk modernisasi ini dengan baik maka dampak 

yang dihasilkan akan buruk dan merusak karakter bangsa dan generasi muda. Dalam 
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hal menyaring inilah sangat diperlukan kerja sama yang baik antara orang tua 

sebagai penanggung jawab anaknya di rumah dan guru sebagai penanggung jawab di 

sekolah. Karena apabila kedua komponen ini gagal melakukan kerja sama dalam 

mendidik dan membentuk karakter dasar anak, tentu yang akan dihasilkan adalah 

apa yang kita sebut dengan “anak nakal”. Hal ini senada dengan keterangan yang 

disampaikan oleh bapak guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“Modernisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dapat berkembang 

seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan informasi dan teknologi 

sehingga begitu banyaknya gangguan yang mempengaruhi perkembangan 

teknologi informasi (internet) ataupun dampak teknologi  dan entertain yang 

selalu memunculkan berbagai tempat-tempat game online.”4   

 

Dalam perkembangannya setiap peserta didik tidaklah berjalan mulus, tentu 

ada saja peserta didik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sekalipun setiap 

hari telah diingatkan untuk selalu melakukan hal baik yang sesuai dengan syariat 

agama. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik di SIT Al-Ashri 

dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 
4Hasir, guru PAI wawancara, di SIT Al-Ashri jam 11.00 pagi pada tanggal 27 agustus 2013.  
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Tabel 4.5 Bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang Diberlakukan  

Di SIT Al-Ashri  

No  Bentuk-Bentuk Pelanggaran  Bentuk-Bentuk Sanksi  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Terlambat  

Membawa handphone  

Berkelahi  

Tidak ikut shalat duhur 

berjamaah  

Membawa majalah atu bacaan 

selain buku pelajaran  

Pungut Sampah/lari keliling lapangan  

Disita  

Membersihkan beberapa kelas/skorsing 

Ditegur/panggil orang tua/skorsing 

 

Disita/panggil orang tua  

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2013 

Dalam mengajar dan mendidik peserta didik bukan hanya persoalan belajar 

mengajar saja yang perlu diperhatikan tapi juga bagaimana cara mendidik dan 

membentuk karakter positif peserta didik dan meminimalisir karakter negative yang 

dimiliki tiap peserta didik. Selain pembuatan aturan-aturan yang akan diberlakukan 

dalam sekolah baik di dalam proses belajar mengajar maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan lainnya, tentunya pihak sekolah dalam hal ini diharuskan untuk membuat 

sanksi atau tata tertib yang harus dijalankan dengan benar oleh semua komponen 

yang berada di sekolah. Termasuk di dalamnya peserta didik, guru, staf tata usaha, 

bujang sekolah bahkan juga kepala sekolah yang dalam hal ini berperan sebagai 

penanggung jawab dan pemimpin di sekolah.  
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Terdapat berbagai macam tantangan yang harus dipikirkan dengan serius 

oleh para penyelenggara pendidikan untuk menghadapi perkembangan modernisasi 

yang terlanjur melanda peserta didik di masa kekinian. Para penyelenggaran 

pendidikan harus memikirkan dengan baik metode-metode apa yang harus 

dipergunakan untuk menekan perkembangan modernisasi yang apabila tidak 

diarahkan dengan baik dan tepat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi 

perkembangan masa depan peserta didik. Menurut  syarir “modernisasi Pendidikan 

Islam dalam bukunya Moljono Damopolii hal 52  bahwa: itulah sebabnya 

modernisasi pendidikan Islam sering pula didefinisikan sebagai proses penyesuaian 

pendidikan Islam dengan kemajuan zaman. Senada yang dikatakan oleh seorang guru 

SIT Al-Ashri bahwa: 

“tantangan modernisasi pendidikan Islam saat ini sangat beragam jenisnya 

dan cara menyikapi pun  itu berbeda beda pada setiap lembaga pendidikan 

Islam seperti, teknologi sekarang ini semakin marak dan itu banyak 

digunakan oleh banyak pihak dan semua golongan lingkungan masyarakat, 

handphone dan laptop semakin dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang 

menarik perhatian peminatnya agar muda dalam pencarian situs-situs yang 

memang difasilitasi dari produksi industri teknologi, dalam menggunakan 

informasi komunikasi teknologi  agar laku di pasaran.”5 

 

Bukan hanya memberikan dampak yang kurang baik dalam perkembangan 

dunia pendidikan secara umum namun juga berimbas pada pemberian dampak yang 

kurang baik dalam perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat 

dari mulai memudarnya pelaksanaan syariat-syariat Islam dalam kehidupan peserta 

 
5Syarifuddin, guru PAI wawancara, di SIT Al-Ashri jam 11.30 pagi pada tanggal 27 agustus 

2013. 
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didik dewasa ini, bukan hanya dalam hal pergaulan sehari-hari melainkan juga dalam 

perkembangan keimanan mereka. Apabila hal ini dibiarkan berkembang tanpa 

control yang baik dari orang tua dan guru, akan memberikan dampak yang sangat 

buruk bagi perkembangan karakter anak di masa depan. Kemudiaan lebih lanjut 

dikatakan oleh J.W. Schoorl dalam bukunya Modernisasi pengantar sosiologis 

pembangunan negara-negara sedang berkembang yang telah di Indonesiakan oleh 

R.G Soekadijo dikatakan bahwa: 

Pengertian modern dan modernisasi itu memang mengandung kaitan 

tertentu. Di dalam dapat dilihat suatu penghargaan yang positif, negatif  yaitu 

bahwa modern, jadi juga modernisasi itu baik di dalam kebudayaan-kebudayaan 

barat biasanya terdapat penghargaan yang demikian itu akan tetapi itu tidak harus 

demikian. Senada yang dikatakan oleh seorang guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“Tantangan Modernisasi pada pendidikan Islam yang paling nampak dan 

berpengaruh adalah teknologi seperti handphone dan laptop, dan kemudian 

budaya-budaya, serta nilai dan norma-norma, dalam pergaulan, sehingga 

peserta didik atau pendidik berupaya menanggapi positif dengan kemodernan 

dan kemajuan zaman, tinggal bagaimana kita sebagai seorang peserta didik 

berupaya agar tidak terbawa arus modernisasi yaitu kita harus lebih arif, dan 

tidak bosan-bosannya kita menasehati atau memperingati siswa agar 

senantiasa bersikap positif dalam kesehariannya.”  

 

“Lebih lanjut dikatakan pula  oleh seorang guru SIT Al-Ashri bahwa 

tantangan yang di hadapi lembaga pendidikan Islam saat ini ialah 

kebudayaan yang membawa dampak buruk “merusak cita-cita dan nilai-nilai 

Islam” seperti budaya yang menekankan pada materialistik dan hedonistik. 

Kemudian teknologi itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran  
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pada peserta didik, alat-alat canggih ini akan  membawa tantangan bagi 

pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia.”6   

   

Macam-macam bentuk tantangan modernisasi dalam dunia pendidikan Islam 

yang terjadi di SMP Al-Ashri Makassar yaitu penggunaan handphone yang 

menyimpan dari fungsi sebenarnya yaitu sebagai alat komunikasi. Dewasa ini 

handphone yang memberikan fasilitas internet, lebih banyak digunakan peserta didik 

untuk memperluas pertemanan dengan memanfaatkan media jejaring social yang 

sudah marak sejak tahun 2000-an yang tidak jarang memberikan pengaruh negative 

bagi perkembangan karakter dan psikologis peserta didik. Tidak hanya berhenti 

sampai di situ saja, jejaring social juga tidak jarang menimbulkan dampak 

meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan peserta didik yang berimbas pada 

munculnya label “anak nakal” yang dilekatkan pada peserta didik yang tidak 

mendapatkan pengawasan dan pengajaran serta penanaman nilai-nilai positif dan 

nilai-nilai keagamaan dalam perkembangan kehidupannya. Hal ini sependapat yang 

dikatakan  oleh bapak guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“pada umumnya kemajuan di bidang teknologi ini diciptakan untuk 

mempermudah manusia bekerja dan berbuat serta dap-at memberikan rasa 

senang kepada pemakainya. Kemajuan di bidang teknologi ini pada akhirnya 

akan berpengaruh pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Oleh karena 

itulah dunia pendidikan Islam di masa sekarang benar-benar dihadapkan pada 

tantangan yang cukup berat, tinggal bagai mana kita untuk 

mengantisipasinya maka dilakukan upaya yang strategis.”7 

  

 
6Arianti  Arief, guru PKN wawancara, di SIT Al-Ashri jam 10.00 pagi tanggal 27 agustus 

2013. 
7Akbar, guru bahasa Inggris wawancara, di SIT Al-Ashri jam 08.30 pagi pada tanggal 9 

september 2013. 
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Selain penggunaan handphone yang memiliki banyak fasilitas yang bisa 

mengakses banyak hal pemanfaatan media internet yang tidak diawasi menyebabkan 

peserta didik sering melakukan hal-hal yang berdampak negative seperti mengakses 

situs-situs porno yang tentunya akan berakibat pada rusaknya moral dan memicu 

terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam 

perkembangan pendidikan Islam modernisasi telah mengikis cukup banyak hal dalam 

pelaksanaan syariat Islam misalnya berkurangnya penghargaan peserta didik 

terhadap orang yang lebih tua, kemudian sering melalaikan shalat dan yang lebih 

buruk adalah setelah lalai para peserta didik juga menyepelekan sanksi yang telah 

ditetapkan dalam Islam mengenai konsekuensi meninggalkan shalat. Dengan kata 

lain modernisasi menggerus pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan peserta 

didik dan menggantikannya dengan kesibukan mengutak-atik handphone, internet 

dan bermain game.  

Selain menggerus pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik, modernisasi juga mengacaukan tata pergaulan yang telah diatur 

sebelumnya dalam Islam. Dimana laki-laki dan perempuan diharuskan untuk saling 

menjaga pergaulan mereka, sebab apabila tidak menjaga pergaulan mereka dengan 

berhijab dapat memicu terjadinya pelecehan pada perempuan. Sementara diketahui 

bahwa Islam sangat memuliakan posisi perempuan dalam pergaulan sehingga 

diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menjaga hijab mereka. 

Kehadiran modernisasi mengajarkan pada laki-laki dan perempuan untuk tidak 
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memperdulikan menjaga hijab dan lebih pada mengekspresikan pergaulan bebas 

dengan pembenaran bahwa hal itu merupakan perwujudan hak asasi manusia. Untuk 

mengendalikan semua hal inilah diperlukan lembaga pendidikan yang mampu 

menekan semua persoalan ini agar tidak semakin merebak dan merusak sendi-sendi 

kehidupan generasi bangsa. Dalam hal ini SIT Al-Ashri telah melaksanakan 

penekanan perkembangan modernisasi tersebut dengan memadukan konsep 

pendidikan umum dengan konsep pendidikan Islam yang diyakini cukup mampu 

menekan gerakan modernisasi tersebut.   

Modernisasi telah merambah ke berbagai segi kehidupan tidak terkecuali 

dunia pendidikan Indonesia.  Ada beberapa bentuk modernisasi yang terjadi dalam 

dunia pendidikan dan perkembangan peserta didik yang membutuhkan perhatian 

ekstra untuk menemukan jalan keluarnya, di bawah ini dapat dilihat beberapa bentuk 

modernisasi yang dialami oleh peserta didik dalam tabel 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Tabel 4.6 Dampak  Negatif  Modernisasi Pada  Peserta Didik  

No Dampak Modernisasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Menggunakan internet untuk hal-hal negative  

Menggunakan Handphone 

Membawa Handpone ke sekolah  

Melihat video porno    

Kurang menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam  

Menggunakan bahasa-bahasa pergaulan yang terkadang cenderung 

bermakna tidak bagus 

Penurunan tingkat penghargaan Anak kepada orang yang lebih tua 

Tidak perduli dengan orang di sekitarnya. 

Mudah menemukan sesuatu berbau pornografi dan sex. 

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2013 

Seorang anak yang mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pengajaran 

yang cukup sejak kecil hingga dewasa tentu akan menjadi pribadi yang baik. Paling 

tidak pengajaran baik yang melekat dalam dirinya sejak kecil bisa menjadi filter 

untuk menghadapi godaan hidup yang juga tidak kalah kuatnya. 
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Tabel 4.7 Dampak positif Modernisasi pada peserta didik   

No. Dampak modernisasi 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Menggunakan internet dengan mencari bahan atau materi pelajaran 

Handphonen mudah berkomunikasi keluarga atau orang tua  

Pengetahuan peserta didik semakin berkembang dengan adanya teknologi 

Mudahnya peserta didik mendapatkan alat-alat yang canggih 

Peserta didik dapat berpikir dari irasional menjadi rasional 

Mengurangi pengangguran  

Meningkatkan taraf hidup yang lebih baik 

Para da’I dengan Mudah dalam menyebarkan dakwah dalam Islam  

Berkemanusian dan tinggi nilai peradabannya dalam pergaulan di masyarakat 

Tidak membosankan peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia atau media audio visual 

D.Upaya Solutif menyikapi Tantangan Modernisasi Terhadap Pendidikan  Islam di 

SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

Modernisasi pada dasarnya jika disikapi dengan bijaksana dapat memberikan 

banyak manfaat bagi kehidupan generasi muda, bukan hanya untuk dunia pendidikan 

tetapi juga untuk bidang-bidang kehidupan lainnya. Namun dalam hal keagamaan 

modernisasi lebih banyak membawa pengaruh negative terhadap pelaksanaan syariat 



138 
 

dari pada membawa perbaikan. Terlebih lagi dalam kehidupan anak-anak, baik 

dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun sekolah. 

Pengaruh modernisasi dalam pendidikan dapat diantisipasi dengan cara 

meningkatkan pengawasan orang tua dan guru terhadap perkembangan anak. 

Kemudian memperbaiki komunikasi antara anak dan orang tua di rumah, begitupun 

halnya komunikasi antara guru dan peserta didiknya. Selanjutnya memperketat 

peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah agar dapat menekan perkembangan 

bentuk pelanggaran yang dipicu oleh modernisasi negative. Seperti pada tabel di atas 

4.6.  

Menurut Inkeles “modernisasi sangat mempengaruhi teknologi dan industri, gaya 

hidup, kesenjangan sosial. Senada dengan yang dikatakan oleh Nurasma Arifin  

bahwa:  

 

“modernisasi sangat berdampak pada fashion khususnya pada busana 

muslimah dan teknologi yang sering kali anak-anak ikut-ikutan dengan trend 

ala kebarat-baratan, namun hal ini tidak sesuai dengan budaya kita yang 

masih menganut budaya ketimuran, yang menutup aurat sesuai dengan Al-

qur’an dan sunnah nabi” 

 

“ Lanjut dikatakan pula oleh ibu Nurasma Arifin Stap SIT  Al-Ashri ini sering 

sekali siswa tidak menyadari bahwa berbusana muslim jauh lebih baik dan 

sopan jika dibandingkan dengan busana ala barat yang sangat mengganggu 

pandangan orang lain yang tidak sering menemukan hal seperti ini apalagi itu 

adalah masyarakat awam yang memang di lingkungan tempat tinggalnya 

masih budaya asli.”8 

   

Di SIT Al-Ashri sendiri telah dilakukan berbagai upaya solutif terhadap 

perkembangan modernisasi yang bisa berdampak negative terhadap perkembangan 

 
8Nurasma  Arifin, Stap SIT Al-Ashri, wawancara, jam 10.30  pagi pada tanggal 27 agustus 

2013.  



139 
 

psikologis dan keagamaan peserta didik yang nantinya dapat merusak tata nilai 

positif yang telah diupayakan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. Upaya-

upaya solutif yang dilakukan SIT Al-Ashri dalam menekan perkembangan 

modernisasi bagi peserta didiknya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.8 Upaya Solutif SIT Al-Ashri dalam Menekan Perkembangan 

Modernisasi Peserta Didik 

 

No  Upaya Solutif Menekan Perkembangan Modernisasi di SIT Al-Ashri 

Makassar 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Melarang keras peserta didik membawa handphone  

Meminimalkan pemberian tugas melalui internet  

Memantapkan penanaman karakter positif (akhlak mulia) kepada 

peserta didik  

Memantapkan pengajaran Aqidah Akhlak pada peserta didik 

Memperbaiki komunikasi antara peserta didik dan guru terutama wali 

kelas 

Meningkatkan komunikasi antara wali kelas dan orang tua peserta didik 

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2013 

 Dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut diatas dimaksimalkan agar 

dapat menekan perkembangan modernisasi yang mempengaruhi peserta didik di SIT 

Al-Ashari. Meskipun tidak serta merta menghilangkan dampak dari modernisasi 

tersebut namun ternyata cukup efektif untuk menekan perkembangan modernisasi 

tersebut.  
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Untuk dapat mengendalikan perkembangan negative dari modernisasi inilah 

SIT Al-Ashri Makassar memilih untuk memadupadankan konsep pendidikan umum 

dengan konsep pendidikan Islam sebagai salah satu upaya solutif untuk menekan 

tingkat perkembangan modernisasi negative yang dapat merusak karakter peserta 

didik. Selain memadukan kedua konsep pendidikan tersebut SIT Al-Ashri juga 

Melakukan pemisahan ruangan peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan 

guna menjaga berkembangan pergaulan bebas dan indikasi tindakan asusila yang 

berdampak pada perzinahan dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini senada dengan 

keterangan yang diberikan oleh bapak guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai solusi dalam menyikapi 

tantangan modernisasi pendidikan Islam, yaitu mencegah agar peserta didik 

tidak terjerumus dalam pergaulan itu baik pada saat di sekolah maupun pada 

saat berada di lingkungan masyarakat, serta menjaga sikap atau cara yang 

bersifat preventif, yaitu perbuatan atau tindakan orang tua terhadap anak 

yang bertujuan untuk menjauhkan seorang anak dari perbuatan buruk atau 

dari lingkungan pergaulan yang buruk, sifat preventif ini pihak orang tua 

dapat memberikan tindakan (a). menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap 

anaknya. (b). memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anaknya. 

(c). mencurahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. (d). anak 

menjaga dan mengawasi anaknya atas lingkungan pergaulan anak sebaik-

baiknya.”9  

 

Memperbanyak kegiatan social dan keagamaan seperti membaca Al Qur’an 

dan menghafal surah-surah pendek juga diyakini dapat menjadi alat pengontrol 

perkembangan modernisasi negative, termasuk mengurangi intensitas penggunaan 

hand phone peserta didik dan memaksimalkan untuk menghindari pemberian tugas 

 
9Ahmad Rinaldi, guru tahfiz, fiqi, dan aqidah wawancara, di SIT Al-Ashri jam 09.15 pada 

tanggal 27 agustus 2013. 
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pada peserta didik yang menggunakan internet dirasakan cukup ampun untuk 

menjaga peserta didik dari pengaruh negative modernisasi.  

Meningkatkan komunikasi dengan orang tua peserta didik juga merupakan 

upaya solutif yang tidak bisa dilupakan, sebab orang tua peserta didik mempunyai 

peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter peserta didik di rumah sebagai 

tempat peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari. Berkaitan 

dengan meningkatkan komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik ini 

SIT Al-Ashri mengadakan majelis ta’lim yang rutin dilaksanakan setiap bulannya 

yang berlokasi di sekolah selain itu juga tetap berkomunikasi secara aktif mengenai 

perkembangan pelajaran peserta didik di sekolah sebagai bahan apresiasi orang tua 

terhadap perkembangan pendidikan anak mereka. Sehingga ketika terjadi masalah 

terhadap anak mereka, para orang tua tidak panik dan menyalahkan pihak sekolah. 

 Melainkan bersama-sama guru dan pihak sekolah untuk mencari solusi 

terhadap permasalahan apapun yang dialami oleh peserta didik, sehingga peserta 

didik tidak pernah merasa dirinya sendiri dan selalu merasa bahwa ada banyak orang 

yang peduli dan sayang pada dirinya. Hal positif inilah yang menjadi pengontrol 

paling ampuh untuk menekan sikap negative yang ada dalam diri peserta didik baik 

yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Senada apa yang dikatakan 

oleh salah seorang guru SIT Al-Ashri bahwa: 

“pihak sekolah mengadakan sebuah buku penghubung antara sekolah dan 

orang tua peserta didik, jadi setiap peserta didik di berikan satu buku sebagai 

buku penghubung agar sekolah bisa mengetahui apa-apa yang dilakukan 

peserta didik setelah pulang dari sekolah atau pada saat berada di rumah 
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masing-masing. Dan itu bisa di kontrol dalam 24 jam.  Oleh  karena itu  ada 

tertera tandatangan orang tua peserta didik dan pihak sekolah atau guru di 

sekolah. Jadi buku inilah sebagai alat pengontrol setiap peserta didik jika ada 

masalah di rumah  atau di sekolah, contohnya: tidak shalat  lima waktu, 

keluar masuk warnet, tidak mengerjakan tugas, tidak sopan terhadap kedua 

orang tuanya, suka membangkang jika di nasehati.”10 

 

Sehingga ketika keseluruhan hal ini dapat dijalankan dengan maksimal tentu 

akan mengurangi tingkat permasalahan yang disebabkan oleh modernisasi yang 

mempengaruhi peserta didik yang kurang kontrol dari orang-orang di sekitarnya 

terutama orang tua peserta didik sepulang dari sekolah. Jadi lembaga pendidikan 

Islam harus menghadapi tantangan ini dengan objektif, artinya lembaga pendidikan 

Islam mau tak mau harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) 

demi mencapai tujuan perjuangan nasional bangsa,  yaitu dengan cara terlibat aktif 

dalam perumusan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan, 

misalnya dalam perumusan UU Sisdiknas tersebut. Selain itu perubahan sosial 

politik ikut memberikan warna  pendidikan Islam. Dan sebagai institusi pendidikan 

Islam ikut mempengaruhi persepsi publik terhadap posisi lembaga pendidikan Islam.    

 

 

 

 

 
10Nur Amin, guru IPS wawancara, di SIT Al-Ashri jam 10 pagi pada tanggal 9 september 

2013. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan  Pendidikan  Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

Pelaksanaan Pendidikan Islam pada SMP Islam Terpadu Al-Ashri Makassar 

telah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan telah dimasukkannya 

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara terpisah ke dalam kurikulum sekolah agar 

para peserta didik dapat mendalami lebih khusus beberapa mata pelajaran yang 

dianggap penting untuk menjadi media penanaman nilai-nilai ke Islaman bagi 

pembentukan karakter mereka. Kemudian juga SIT Al-Ashri Makassar juga telah 

memberlakukan  sis tem pemisahan ruangan antara peserta didik laki-laki dan 

peserta didik perempuan guna mengajarkan bahwa dalam pergaulan Islam harus 

menjaga hijab dan menghindarkan dari pengaruh pergaulan bebas dan bahkan yang 

lebih buruk yaitu perzinahan. Kemudian membiasakan para peserta didik untuk 

melaksanakan shalat duhur berjamaah dan pelaksanaan syariat Islam dalam 

kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah.  

2. Bentuk tantangan modernisasi  Terhadap pendidikan Islam di  SMP Islam 

Terpadu Al-Ashri Makassar.  

Tantangan modernisasi yang diperoleh SIT Al-Ashri Makassar dalam 

pelaksanaan pendidikan Islam terdapat beberapa tantangan  yang terdiri dari 

berbagai bidang, antara lain yaitu: bidang politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan 
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dan teknologi, ekonomi, kemasyarakatan dan sistem nilai. Kemudian adanya 

pergeseran minat dan kesadaran peserta didik untuk menjalankan syariat Islam 

dalam kehidupannya, hal ini disebabkan oleh pengaruh dimunculkan berbagai 

macam teknologi yang berdampak pada peserta didik dalam  menggunakan 

handphone dan laptop dengan fasilitas yang lengkap untuk mengakses banyak hal di 

luar kepentingan pelajaran mereka di sekolah. Kemudian  pemanfaatan media 

internet untuk mencari informasi yang terkait dengan prose\s pembelajaran ataupun 

pemenuhan tugas-tugas mereka di sekolah. Yang terakhir adalah pengaruh tawuran 

atas pergaulan bebas yang melanda peserta didik yang berdampak pada terjadinya 

degradasi moral dan menggerusan pengaruh agama dalam perkembangan kehidupan 

peserta didik.   

3. Upaya solutif menyikapi tantangan modernisasi Terhadap Pendidikan  Islam di 

SMP Islam  Terpadu Al-Ashri Makassar.  

Berbagai upaya harus dilakukan oleh para penyelenggaran pendidikan dan 

orang tua untuk menghindarkan peserta didik atau  anak mereka dari pengaruh buruk 

modernisasi, atau dampak negatif modernisasi termasuk juga SIT Al-Ashri 

Makassar. Dalam hal ini SIT Al-Ashri Makassar telah mengemas peraturan-

peraturan tata tertib sekolah dengan sedemikian rupa agar dapat menekan 

perkembangan modernisasi tersebut pada pendidikan Islam di sekolah,  serta 

meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik dengan 

adanya buku penghubung sebagai alat pengontrol peserta didik, dan yang terpenting  

diantara salah satunya   adalah dengan melarang peserta didik membawa handphone 
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dan laptop ke sekolah serta meminimalkan pemberian tugas yang diperoleh melalui 

internet. Kemudian membiasakan peserta didik untuk taat melaksanakan syariat 

Islam dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang 

terakhir adalah memberikan sanksi yang tegas namun mendidik terhadap peserta 

didik yang kedapatan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut serta 

memberikan penghargaan bagi siswa yang taat terhadap peraturan yang telah dibuat 

dan menjadi teladan bagi peserta didik lainnya.  

B. Implikasi Penelitian 

Selain menarik kesimpulan tentunya penulis juga harus memberikan saran 

yang ditujukan untuk kelanjutan aplikasi dari penelitian ini yaitu antara lain adalah : 

1. Ditujukan kepada para orang tua agar senantiasa mengajarkan dan 

memberikan contoh tindakan-tindakan positif terhadap anak mereka ketika 

berada di rumah. Kemudian membiasakan penanaman nilai-nilai keagamaan 

beserta dengan aplikasinya yang tentunya dicontohkan oleh orang tua terlebih 

dahulu.  

2. Ditujukan kepada lembaga penyelenggara pendidikan khususnya lembaga 

pendidikan yang memadukan konsep pendidikan umum dengan konsep 

pendidikan Islam agar senantiasa memperbaharui metode dalam pembelajaran 

yang digunakan agar tidak menimbulkan kejenuhan pada peserta didik  

3. Ditujukan kepada pemerintah agar kiranya mendukung dengan apresiasi 

penuh terhadap semua tindakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

perbaikan generasi bangsa.  
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