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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

ا alif 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 hamzah ’ 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,

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَـيْـفَ  : kaifa

هَـوْ لَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْـى

fath}ah dan wau au a dan u َْـو

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

fath}ahdan alif atau ya>’  َ... ى...َ  | ا

d}ammah dan wauــُـو

a>

u>

a dan garis di atas

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

u dan garis di atas
ــِـــى
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Contoh:

مـاَتَ  : ma>ta

رَمَـى : rama >

قـِيْـلَ  : qi>la

يـَمـوُْتُ  : yamu>tu

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:

طْفَالِ الأَ ـة ُ رَوْضَ  : raud}ah al-at}fa>l

الَـْمَـدِيـْنـَة ُ الَـْفـاَضِــلَة : al-madi>nah al-fa>d}ilah

الَْـحِـكْـمَــة : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبـّـَناَ  : rabbana >

نـَجّـيَْــناَ  : najjaina >

الَــْحَـقّ  : al-h}aqq

نُـعّــِمَ  : nu“ima

عَـدُوٌّ  : ‘aduwwun

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

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

Contoh:

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

عَـرَبــِىُّ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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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 men-

datar (-).

Contoh:

مْـسُ ـالَشَّ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الَزَّلــْزلَــَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

ـفَةالَــْفَـلْسَ  : al-falsafah

الَــْبـــِلاَدُ  : al-bila>du

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:

مُـرُوْنَ تـأَْ  : ta’muru>na

عُ وْ الَــنَّـ : al-nau‘

شَـيْءٌ  : syai’un

مِـرْتُ أُ  : umirtu

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
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

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:

دِيـنُْ اللهِ  di>nulla>h  ِ ِ billa>h

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

مْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ ـهُ  hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> 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:
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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

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>)
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ABSTRAK

Nama : Harisman

NIM : 80300218007

Judul : PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH

TERHADAP PELAKSANAAN QUR’ANIC GENERATION

DEVELOPMENT PROGRAM (QGDP) DI SD ISLAM

ATHIRAH 1 KAJAOLALIDDO MAKASSAR

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Sekolah
terhadap pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz}
dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I Kota Makassar. Pokok masalah
tersebut dibagi beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)
Bagaimana pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz}
dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I Kota Makassar ? 2) Bagaimana
peran kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation
development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah
I Makassar ?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian
ini adalah Kepala Sekolah, koordinator guru al-Qur’an dan peserta didik.
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara dan  dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh langkah
pelaksanaan tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an dalam pembelajaran al-Qur’an di
SD Athirah 1 Makassar, yaitu: 1) Pembukaan, adalah kegiatan siswa untuk siap
belajar dengan salam pembuka dan membaca doa pembuka belajar al-Qur’an. 2)
Apersepsi, mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk
mendapat kaitan dengan materi yang akan diajarkan hari ini. 3) Penanaman
konsep, proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang akan diajarkan hari ini. 4)
Pemahaman konsep, memahamkan kepada siswa terhadap konsep yang telah
diajarkan dengan cara melatih siswa untuk membaca contoh-contoh yang tertulis
dibawah pokok bahasan. 5) Latihan/ketrampilan, melancarkan bacaan siswa
dengan cara mengulang-ulang contoh yang ada pada bahasan dan halaman latihan.
6) Evaluasi, pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap
kemampuan dan kualitas bacaan siswa satu per satu. 7) Penutup, membaca doa
penutup dan diakhiri dengan salam penutup. Baik secara Individual, klasikal
individual, klasikal baca simak, yang dilaksanakan secara rutin lima kali dalam
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sepekan, guna untuk mencapai tujuan generasi qur’ani. Hal ini juga menunjukkan
peran kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan tah}sin, tahfiz} dan
tadabbur al-qur’an dalam pembelajaran al-Qur’an di SD Athirah 1 Makassar,
yaitu: Sebagai educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator
dan motivator.

Implikasi penelitian ini adalah : 1) Guru al-Qur’an dapat menambah
wawasan dalam meningkatkan profesionalisme dalam mengajar baik dari segi
manajemen kelas, pemahaman materi dan penggunaan metode untuk
memaksimalkan pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an. Kecakapan
dalam bidang penguasaan materi dan metode sudah menjadi tuntutan bagi guru al-
Qur’an untuk melihat perkembangan peserta didik. 2) Kepala sekolah dapat
mengoptimalkan perannya sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan proses
pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan
tadabbur al-qur’an) dan membuat program yang menarik buat siswa untuk terus
belajar al-Qur’an. Memberikan rekomendasi kepada pihak lembaga dan
pemerintah untuk membuat program yang merata sehingga peserta didik dapat
mengembangkan al-Qur’an dengan baik, dan menjadi daya tarik yang sama
dengan mata pelajaran yang umum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia seutuhnya di alam kehidupan dunia ini merupakan tujuan

penciptaannya adalah sebagai hamba (‘a>bid). Tugas utama manusia adalah

beribadah kepada Allah swt mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala

larangan-Nya. Ibadah berakar kata ‘abada yang artinya mengabdikan diri,

menghambakan diri. Hubungan manusia dengan Allah swt. bagaikan hubungan

seorang hamba dengan tuhannya yang senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas

segala perintah tuhannya. Posisinya sebagai ‘abid, kewajiban manusia di bumi

ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Seorang Muslim

harus berakhlak karimah secara vertikal terhadap Sang Pencipta dalam bentuk

ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al- z\a>ria>t /51: 56

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ
Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.1

Mengabdikan segala jiwa dan raga kepada pencipta merupakan prinsip

hidup yang hakiki bagi seorang mukmin, sehingga akan tercermin pada

perilaku sehari-hari yang senantiasa mengabdikan diri di atas segala-galanya.

Menjaga segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridloi Allah baik

yang lahir maupun yang batin.

Manusia juga selaku khalifah dan segala aktifitasnya terhadap sesama

maupun lingkungannya, akan mempunyai nilai ibadah bila dilakukan dengan

landasan iman untuk memperoleh keridloan Allah. Seperti berdagang, bertani,

1 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan (Bogor: Pantja Cemerlang,  2015),
h. 523
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nelayan, pegawai, menuntut ilmu, dan lain-lain, dalam rangka pengelolaan dan

memakmurkan bumi bila dilakukan dengan niat ibadah. Maka dari itu Allah

telah mempercayakan manusia untuk mengurus, mengelola dan memakmurkan

bumi, sehingga dikatakan khalifah fi al-ardl. Sebagaimana Allah berfirman

dalam QS Al-Baqarah/2: 30

اعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَ 
سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ وَيَسْفِكُ الدِّ

Terjemahnya:
Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Aku
hendak menjadikan khalifah dibumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah
disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-
Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.2

Kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan, atau yang

datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Berdasarkan arti tersebut, maka

dapat dipahami bahwa khalifah maksudnya yang menggantikan Allah dalam

menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tapi

bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan

sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan

memberinya penghormatan. Ada yang memahami khalifah dalam arti yang

menggantikan makhluk lain dalam menghuni dan mengurus bumi ini.3

Manusia harus menyadari bahwasanya manusia tidak diciptakan

sekedar permainan, tetapi untuk melaksanakan sebuah tugas dan harus

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya dalam

merealisasikan tugasnya. Salah satu tugas manusia di Indonesia merealisasikan

"Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 6
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Cet.

II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 142.



3

Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4

Kekhalifahan mengharuskan manusia untuk memimpin dan dipimpin

dalam melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Allah yang memberi tugas dan

wewenang. Dan apabila keputusan yang diambil manusia tidak sesuai

kehendak-Nya, maka manusia tersebut melanggar terhadap makna dan tugas

kekhalifahan dalam memimpin .

Pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah organisasi.

Peranan yang dominan tersebut dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja

keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu

lembaga pendidikan.

Pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok

organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimanapun

juga kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting

efektifitas manajer. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas yang

berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasikan perilaku dan teknik-

teknik kepemimpinan efektif.

Kepemimpinan adalah kekuatan atau kualitas seseorang pemimpin

dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Seperti

halnya manajemen, kepemimpinan atau leadership telah didefinisikan oleh para

ahli antaranya adalah Stoner mengemukakan bahwa, Kepemimpinan manajerial

dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengarahkan pada kegiatan-kegiatan

dari sekelompok anggota yang selain berhubungan dengan tugasnya.

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Kemdiknas 2003, Pasal 3.
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Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk

mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi

lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian , pengawasan dan evaluasi.

Kepemimpinan dalam dunia pendidikan berkaitan dengan masalah

kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan

secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Hal ini, perilaku

kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan

rasa bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik

sebagai individu dan sebagai kelompok.5

Hendaknya pendidikan menyentuh seluruh aspek yang bersinggungan

langsung dengan kebutuhan perkembangan individu anak-anak baik itu dari

ilmu agama maupun ilmu umum agar mereka dapat hidup dan berkembang

sesuai dengan ajaran agama islam yang ka>ffah.

Dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuan agar berjalan secara

efektif maka perlu menerapkan berbagai program mengajar sesuai dengan

tujuan, situasi, dan kondisi yang ada, guna meningkatkan pembelajaran dengan

baik, karena berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar ditentukan oleh

program pembelajaran yang merupakan bagian intergral dalam sistem

pembelajaran.

Kegiatan proses belajar mengajar, salah satu yang disoroti adalah segi

pelaksanaan program. Sukses tidaknya suatu proses pembelajaran salah satunya

tergantung pada ketepatan program yang digunakan. Demikian pula

pembelajaran al-Qur’an juga membutuhkan program yang tepat. Sebab

5 Nunuk Suryani “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pemamfaatan Media
Pembelajaran Sebagai Uapaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran”. Jurnal Teknologi
Pendidikan, Vol 1 No 2 (2013), h. 228-229
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programlah yang menentukan isi dan cara mempelajari al-Qur’an tersebut

dengan baik. Program merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan. Selain itu, ketepatan memilih

program dalam penerapannya juga harus diperhatikan seperti halnya

penggunaan program (tah}sin, tahfiz } dan tadabbur al-qur’an) dalam

pembelajaran al-Qur’an.

Beberapa hal yang harus diperhatikan kesesuaian program dengan

perkembangan yang terjadi, diantaranya :

1. Kesesuaian antara program pembelajaran dengan materi ajar, dengan

kemampuan dan kebutuhan peserta didik, dengan budaya dan kondisi yang

melingkari baik lokal maupun global, dan tujuan yang akan dicapai.

2. Kesesuaian dan kemampuan program pembelajaran dengan tumbuh

kembangnya budaya di lingkungan sekolah.

3. Kesesuaian antara program belajar dengan kemampuan peserta didik dalam

menyelesaian studinya dengan bagus.

Uraian ini menunjukkan bahwa di sekolah, perhatian yang amat besar

diberikan terhadap al-Qur’an mengingat betapa pentingnya yaitu sebagai

sumber ajaran dan nilai bagi umat islam. Mempelajari al-Qur’an tersebut tidak

hanya memfokuskan pada membaca saja, akan tetapi melibatkan para murid

dalam kegiatan membaca, menelaah, dan menghafal al-Qur’an baik secara

keseluruhan maupun sebagian surah atau ayat saja.

Menguasai tugas-tugas yang diberikan yaitu menghafalkan al-Qur’an

adalah mudah, akan tetapi mudah pula untuk lupa. Oleh karena itu, ketekunan

dan keuletan sangat diperlukan, hal ini tentunya merupakan salah satu contoh

kendala tersendiri yang memerlukan penyelesaian yang tentunya tidak mudah

seperti membalikkan tangan.
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Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian,

dalam hal ini lebih memfokuskan pada tingkat Sekolah Dasar, adapun pokok

pembahasannya, mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap

pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah 1 Kajaolalido Makassar

Kajian ini akan menjadi pertimbangan para pengajar dalam kegiatan

belajar mengajar di sekolah. Khususnya bagi peran kepala sekolah terhadap

pelaksanaan tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an tersebut.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan qur’anic generation

development program (tah}sin, tahfiz } dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam

Athirah 1 Makassar. Oleh karena itu penelitih hanya fokus pada permasalahan

yang dijabarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

No Focus penelitian Deskripsi Fokus

1. Pelaksanaan Quranic

Generation Development

Program (Tah}sin, Tahfiz } dan

Tadabbur Al-Qur’an )

Tah}sin : Program tah}sin adalah

pembelajaran al-Qur’an sebagai

bahasa al-Qur’an yang meliputi

keterampilan membaca (al-qira’ah),

maka melalui program ini, membaca

al-Qur’an adalah prioritas utama,

adapun metode yang digunakan

berbagai jenis variasi di antaranya

metode talaqi, metode ummi  dan

metode kaisa.

Tahfiz} : Program tahfiz} adalah

pembelajaran al-Qur’an sebagai
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bahasa al-Qur’an yang meliputi

keterampilan berbicara (al-kalam),

menghafal kosa kata al-Qur’an

dengan gerakan dan setiap gerakan

diharapkan peserta didik dapat

menerjemahkan dan  memahami apa

yang diucapkan. Metode yang

digunakan adalah perpaduan antara

metode talaqi, metode ummi dan

metode kaisa.

Tadabbur al-Qur’an: Program

tadabbur al-Qur’an adalah

pembelajaran al-Qur’an sebagai

bahasa al-Qur’an yang meliputi

keterampilan menyimak (al-istima’)

dan menulis (al-kitabah), tadabbur

di sini lebih menekankan pada

terjemahan dan memahami

kandungan yang teraplikasi dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Peran Kepemimpinan Kepala

Sekolah Terhadap Pelaksanaan

Qur’anic Generation

Development Program (Tah}sin,

Tahfiz} dan Tadabbur Al-

Qur’an)

Peran kepemimpinan adalah:

Kemampuan untuk mempengaruhi

dan menberikan suatu kelompok

untuk mencapai tujuan. Baik secara

formal atau non formal seperti

tingkat manajerial pada suatu
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lembaga pendidikan. Namun tidak

semua pemimpin adalah manajer,

begitupun sebaliknya.6

Kepala Sekolah adalah salah satu

komponen pendidikan yang paling

berperan dalam meningkatkan

kualitas pendidikan. Kepala Sekolah

adalah penanggungjawab atas

penyelenggaraan pendidikan,

administrasi sekolah, pembinaan

tenaga pendidikan lainnya,

pendayagunaan serta pemeliharaan

sarana dan prasarana juga sebagai

supervisor pada sekolah yang

dipimpinnya.

C. Rumusan Masalah

Dari raian latar belakang, ada beberapa permasalahan yang merupakan

agenda penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin,

tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I Makassar ?

2. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan

qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an) di SD Islam Athirah I Makassar ?

6 Stepen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, (Cet. V; Jakarta: Erlangga,
2002), h. 163
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D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil

penelitian yang terdahulu berupa jurnal dan tesis yang relevan dengan

penelitian ini diantaranya : (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an)

1. Karya Ilmiah Pelaksanaan Pembelajaran Tah}sin dan Tahfiz oleh Iqbal

Awaluddin. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran tah}sin dan tahfiz} melalui emapt proses yaitu: memotivasi

siswa sebelum menghafal, mura>jaah bersama-sama, menyampaikan materi

dan menyetor hafalan keguru, bertujuan agar siswa dapat mempelajari

secara tartil dan mengahafal dengan baik dan benar.7 Hal ini dapat

dibedakan dengan penelitian yang akan diteliti, lebih kepada peran kepala

sekolah terhadap pelaksanaan program tah}sin, tahfiz } dan tadabbur al-

Qur’an. Oleh sebab itu akan biasa dibedakan hasil penelitian sebelumnya

dan yang akan diteliti.

2. Jurnal Tadabbur Al-Qur’an dalam Perspektif Epistimologi oleh Fathur

Rozy. Berdasarkan hasil analisis tadabbur, dapat disimpulkan bahwa konsep

tadabbur al-Qur’an tidak jauh bedah dengan kitab-kitab tafsir pada

umumnya, yang membedakan hanyalah penambahan renungan atau

tadabbur disetiap akhir penafsiran ayat.8 Hasil analisis ini dapat dibedakan

dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang konsep tadabbur.

dan yang akan dilakukan nantinya. Peneliti akan mencoba mengungkapkan

konsep tadabbur yang dilaksanakan diskolah islam athirah 1 makassar.

7 Iqbal Awaluddin “Pelaksanaan Pembelajaran Tah}sin dan Tahfiz} ”. Karya
Ilmiah,(2017)

8 Father Razy “Tadabbur Al-Qur’an dalam Perspektif Epistimologi” Jurnal Studi Ilmu al-
Qur’an dan Hadis, Vol 20 No 1 Januari (2019)
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3. Karya Ilmiah Pelaksanaan Kegiatan Tah}sin Al-Qur’an dalam

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an oleh Dedi Indra Setiawan.

Dari hasil penelitian sebelunnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tahsin

bertujuan memperdalam teori al-Quran yang berhubungan dengan tajwi>d,

sifa>tul huru>f, makhorijul huru>f, ghoribul qur’an dan juga pembelajaran lagu

melantunkan al-Qur’an. Serta menambahkan kecintaan terhadap kalam

ilaahi.9 Hasil analisis ini dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya

yang menjelaskan tujuan tahsin dan menambah kecintaaan tarhadap al-

Qur’an, dan yang akan dilakukan nantinya. Peneliti akan mencoba

mengungkapkan langkah-langkah pelaksanaan program tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an.

4. Karya Ilmiah Implementasi Metode Tah}sin dalam Pembelajaran Membaca

Al-Qur’an oleh Lynda Fitri Ariyanti. Dari hasil penelitian sebelunnya dapat

ditarik kesimpulan bahwa metode Tah}sin adalah suatu cara untuk tilawah al-

Qur’an yang menitipberatkan pada makhroj, sifat-sifat huruf dan tajwid,

pembacaan alifnya tidak berkepanjangan cukup diayunkan. Yang

dilaksanakan sesuai dengan tingkat bacaan siswa, baik secara individual,

klasikal individual, klasikal baca simak dan pemberian tugas.10 Hasil

analisis ini dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya yang

menjelaskan tujuan tahsin dan menambah kecintaaan tarhadap al-Qur’an,

dan yang akan dilakukan nantinya. Peneliti akan mencoba mengungkapkan

langkah-langkah pelaksanaan program tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an.

5. Buku Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi oleh Stephen P.Robbins

dikemukakan bahwa kepemimpinan yang baik itu merupakan hal yang

9 Dedi Indra Setiawan “Pelaksanaan Kegiatan Tahsin Al-Qur’an dalam Meningkatkan
Kemampuan Membaca Al-Qur’an” Karya Ilmiah, (2016)

10 Lynda Fitri Ariyanti “Implementasi Metode Tahsin dalam Pembelajaran Membaca Al-
Qur’an” Karya Ilmiah, (2016)



11

penting dalam suatu lembaga pemerintahan dan organisasi serta kelompok

yang tgak terhitung yang menciptakan pola hidup, bekerja dan bermain.

Karena  kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok

untuk pencapaian tujuan.11 Bentuk peran tersebut dapat secara formal seperti

tingkat manajerial pada suatu organisasi. Dalam buku tersebut dijelaskan

bahwa kepemimpinana sangatlah penting bagi setiap pelaku organisasi.

Olehnya itu yang menjadi pembeda penelitian ini bias diliat pada peran

kepeminpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan program tah}sin, tahfiz}

dan tadabbur al-qur’an.

E. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan

penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan qur’anic generation development

program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I

Makassar

b. Untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap

pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan

memiliki kegunaan teoritik dan praktis.

1. Kegunaan teoritik, yakni sumbangsih pengetahuan kepemimpinan kepala

sekolah memiliki peran yang sangat urgen dalam pelaksanaan qur’anic

generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an).

11 Stepen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, (Cet. V; Jakarta: Erlangga,
2002), h. 163
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Karena itu, penelitian ini di harapkan memberi kontribusi pemikiran yang

signifikan bagi kalangan civitas di internal dan exkternal SD Islam Athirah

1 Makassar sebagai pengembangan pembelajaran al-Qur’an secara meluas

dan merata.

2. Kegunaan Praktis, yakni sebagai input bagi sekolah SD Athirah 1

Makassar untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka

pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an).
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kata yang mengandung makna ganda yakni

pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan dapat terlaksana bila unsur

pemimpin dan yang dipimpin berkolaborasi dengan baik. Dalam literatur Arab,

kepemimpinan dinyatakan dalam kata yang bervariasi, yakni :1

–خلفاء / خليفة إمامة ، –ائمّة /أمراء ، إمام/ أمير–رعاة و رعاء ، إمارة / راع –رعيّة 
خلافة ، 

Kata-kata tersebut selain mempunyai makna secara umum sama,

berkisar pada makna pemimpin, yang dipimpin dan kepemimpinan, juga

mempunyai makna khusus sesuai dengan fungsi penggunaannya dalam ayat al-

Qur’an dan hadis. Kata-kata tersebut akan diuraikan secara terperinci

berdasarkan kosa kata, frase dan kalimat, sebagai berikut:

Kata رعاة و رعاء/ راع –رعيّة  berasal dari kata " رعى "2 yang berarti

mengembala, memimpin mengatur, menjaga, memelihara dan

mempertimbangkan, dalam bentuk al-ism al- fa’il ءرعاة و رعا/ راع  berarti

pemimpin, pengatur, pemelihara, dan dalam bentuk رعيّة mengandung makna

yang dipimpin atau rakyat. Kata رعيّة juga merupakan bentuk al-masdar al-

sina’i yakni masdar yang dibentuk dengan menambahkan al-harf al-ya’ al-

nisbah dan al-ta’ al-ta’nis semakna dengan al-masdar رعيا yang bermakna

kepemimpinan.

1 Masniati “Kepemimpinan dalam Islam”. Jurnal Al-Qadau, Vol 2 No 1 (2015): h. 58.
2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet.XIV; Surabaya:

Pustaka Progressif 1997 ), h. 511.
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Berbagai ayat al-Qur’an tersebut yang sangat erat kaitannya dengan

kepemimpinan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS T}a>ha>/20: 54, QS al-

Qasas/28: 23, QS al- Mu’minu>n/23: 8 dan salah satunya sebagai berikut al-

Ma>’a>rij/70: 32, sebagai berikut:

ِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ  َ وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَا
Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya)
dan janjinya.3

Berdasarkan empat ayat al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa

kepemimpinan dengan akar kata " رعى " yang digunakan dalam hadis dengan

kata رعيّة mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Kepemimpinan merupakan upaya memelihara atau pemeliharaan terhadap

amanah dan janji sebagai seorang pemimpin.

b. Kepemimpinan merupakan kegiatan pelayanan yang maksimal terhadap

yang dipimpin sebagaimana layaknya seorang pengembala terhadap

ternaknya.

Kepemimpinan dalam arti pemeliharaan terhadap amanah dan janji

sebagai seorang pemimpin yang dinyatakan dengan kata “ راعون “ merupakan

pengertian yang sejalan dengan makna yang dikehendaki dalam hadis tentang

hakikat kepemimpinan yakni adanya tanggungjawab terhadap yang dipimpin,

sebagaimana sabda Rasulullah saw.

َِّ بْنِ عُمَ  َِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ ا َِّ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ ا ثَـنَا عَبْدُ ا رَ أَنَّ رَسُولَ حَدَّ
َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فاَلأَْمِيرُ الَّ  َِّ صَلَّى ا ذِي عَلَى ا

هُمْ وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ وَهُوَ مَسْ  هُمْ وَالْمَرْأَةُ النَّاسِ راَعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنـْ ئُولٌ عَنـْ

3 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan (Bogor: Pantja Cemerlang,  2015),
h. 569
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هُمْ وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُ  ولٌ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنـْ
عَنْهُ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

Artinya:
Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda :
Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya
tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan dia akan
ditanya tentang kepemimpinnnya, setiap suami adalah pemimpin
terhadap keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya,
dan setiap istri pemimpin terhadap rumah tangganya dan ia akan
ditanyai tentang kepemimpinannya, pembantupun pemimpin atas harta
majikannya akan ditanya tentang kepemimpinannya, setiap anak
pemimpin terhadap harta orang tuanya dan dia akan ditanya tentang
kepemimpinannya. Setiap kamu adalah pemimpindan setiap pemimpin
akan ditanya tentang kepemimpinannya. (H.R. Mutafaq ’alih dari Ibn
Umar).4

Selain bersumber dari kata “ راعون “ juga kepemimpinan ditinjau dari

kata عاءالر  bentuk jamak dari term al-raa'in ( الراع ) pada dasarnya berarti

penggembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan

pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dalam

perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, karena

tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas penggembala yaitu

memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya.

Kata أمراء/أمير–إمارة  berasal dari kata " أمر "5, kata يرأمٔ  berarti

memerintahkan, menguasai dan mempengaruhi, merupakan bentuk al-ism

almusyabbahah bi ism al-fa'il dari akar kata amara yang berarti pemerintah,

penguasa atau amir. Kata keamiran mengandung pengertian kepemimpinan.

Dalam al-Qur'an, kata amir tidak pernah ditemukan, yang ada hanya

kalimat "أولى الأمر"  yang berarti pemimpin urusan atau pemilik urusan, yakni

pemerintah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 59

4 M. Fu,ad Abdul Baqi, Al-Lu’lu wal Marjan ( Cet.XIII; Surabaya: PT Bina Ilmu 2017),
h.112.

5 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 38.
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ََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ  الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا ا
 َْ رٌ وَأَحْسَنُ  َِّ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ ِ تُمْ تُـؤْمِنُونَ  َِّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ وِيلاً فَـرُدُّوهُ إِلىَ ا

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.6

Para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri tersebut. Ada yang

menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah dan ulama. Sekalipun di dalam

al-Qur'an tidak pernah ditemukan, ternyata kata amir itu sendiri sering

digunakan dalam beberapa hadis. Misalnya saja, hadis riwayat al-Bukhari dari

Abu Hurairah ra.

نْ مَ وَ نيِ اعَ طَ أَ دْ قَ ي ف ـَيرِْ مِ أَ اعَ طَ أَ نْ مَ ى الله وَ صَ عَ دْ قَ ف ـَانيِ صَ عَ نْ مَ الله وَ اعَ طَ نْ أَطاَعَنيِ فَـقَدْ أَ مَ 
انيِ صَ عَ دْ قَ ي ف ـَيرِْ مِ ى أَ صَ عَ 

Artinya:"
Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah,
dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka
kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku maka sungguh
ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amir-ku maka
sungguh ia telah durhaka kepadaku".7

Berdasarkan hadis tersebut, term umara atau amir dan ulil amri

berkonotasi sama, yakni mereka yang mempunyai urusan dalam kepemimpinan

karena memegang kendali masyarakatnya. Yaitu orang yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan atau mempunyai wewenang

membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummat di dalam hal-

hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis.

6 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 87
7 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu

Syariah. Bogor, Kencana (2003), h. 91.
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Berkaitan dengan ayat al-Qur’an tersebut, yang bermakna pemimpin,

maka kepemimpinan dalam hal ini adalah upaya atau kegiatan seorang pemilik

atau penguasa segala urusan atau pemerintah, kepala negara untuk senantiasa

mengarahkan yang dipimpinnya berpedoman kepada petunjuk Allah swt dan

Rasul sebagai syarat untuk mendapatkan keberhasilan dalam kepemimpinan.

Kata إمامة-ة أئمّ /إمام berasal dari kata " أمّ  "8 yang berarti pergi menuju,

bermaksud, menyengaja, menjadi imam, dan memimpin, sementara kata إمامة
adalah bentuk al-Ism al-masdar dari kata أمّ  yang berarti kepemimpinan. Kata “

إمام mengandung pengertian yang bervariasi, yakni berarti jalan (QS al-Hijr/15:

79), kitab (QS Yasin/36: 12), pedoman dan petunjuk (QS Hud/11: 17 dan QS

al-Ahqaf/46: 12), pemimpin yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim dan

keturunannnya ( QS al-Baqarah/2: 124), serta kepemimpinan yang diserahkan

kepada manusia (QS al-Furqa>n/25: 74 dan QS al-Isra’/17: 71), dan dalam

bentuk jamak memiliki pergertian yang pada hakikatnya satu (أئمّة) makna

yakni pemimpin. Akan tetapi pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin

dari bani Israil (QS al-Sajadah/32: 24), Fir’aun dan pengikutnya (QS al-

Qasas/28: 41), Manusia (QS al-Qasas/28: 5), Nabi Ibrahim dan keturunannya

(QS al-Anbiya’/21: 73), orang-orang kafir (QS al-Taubah/9: 12).

Meskipun pemimpin dan kepemimpinan dinyatakan dalam al- Qur’an

dengan berbagai maksud, namun pada hakikatnya manusia adalah merupakan

tokoh utama yang diserahkan tanggung jawab kepemimpinan dari Allah swt,

sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Isra’/17: 71

ِِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولئَِكَ يَـقْرَءُونَ كِتَابَـهُمْ وَلاَ يظُْلَمُونَ يَـوْمَ نَدْعُو  سٍ  َ ا كُلَّ أُ
فتَِيلاً 

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-munawwir arab-indonesia, h. 40
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Terjemahnya:
(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap manusia
(umat) dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab
amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca
kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.9

Penggunaan term ima>m bila dikaitkan dengan ibadah shalat, dapat

melahirkan beberapa makna filosofi, diantaranya ima>m kedudukannya selalu di

depan, berarti pemimpin dalam mejalankan kepemimpinan harus senantiasa

menjadi contoh teladan yang selalu diikuti oleh yang dipimpin termasuk segala

gerak gerik dan tingkah laku dalam kepemiminan, baik dari segi ibadah dalam

kedekatan dengan Tuhan maupun dalam kegiatan hidup dilingkungan, wilayah,

daerah, bahkan bumi Allah swt. Sehingga term ima>m lebih dikonotasikan

sebagai orang yang menempati kedudukan/jabatan yang diadakan untuk

mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan

dunia.10

Berdasarkan penyebutan ayat al-Qur’an mengenai pemimpin dengan

pengunaan kata أئمة/ إمام  disertai makna yang bervaiasi memberikan petunjuk

bahwa kepemimpinan adalah:

a. Jalan, pedoman dan petunjuk yang bersumber dari kitab al-Qur’an yang

senantiasa diikuti dan dipedomani.

b. Pemberian dan anugrah dari Allah swt sebagai amanah, dengan segala

kekuasaannya menjadikan segala yang dikehendaki sebagai pemimpin,

yakni kitab al-Qur’an, para Nabi, manusia baik yang berada dijalan yang

lurus maupun kaum kafir.

c. Segala sesuatu yang terlaksana berupa memberi peringatan, mempengaruhi

sebagai akibat adanya pemimpin-pemimpin yang bervariasi tersebut yang

diangkat oleh Allah swt, yakni al-Qur’an sebagai ima>ma merupakan

9 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 289
10 Masniati “Kepemimpinan Dalam Islam”. Vol 2 No 1 (2015): h. 60
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pedomam dan petunjuk, para nabi serta manusia yang beriman dan bertaqwa

sebagai ima>ma memberi peringatan dan menunjukkan jalan kebenaran, dan

kaum kafir sebagai pemimpin yang membawa jalan ke neraka.

Kata خلافة-خلفاء /خليفة berasal dari kata " خلف "11 yang berarti

menggantikan, berbeda, berubah dan memperbaiki, dalam bentuk al-ism

almasdar, yakni خلافة , mengandung makna penggantian, atau kekhalifaan.

Kata خليفة merupakan kata yang berbentuk al-sifah al-musyabbahab bi alism

al-fa’il yang mengandung makna pelaku, sehingga kata خليفة berarti pengganti,

pemimpim dan khalifah. Ungkapan khalifah lebih dapat diartikan makhluk

yang dipercayakan dan diberi tugas oleh Allah untuk mengelola dan

memanfaatkan seluruh potensi alam sesuai dengan tuntunannya, manusia ibarat

wakil Allah swt.

Di dalam al-Qur'an, kata khalifah dalam bentuk mufrad disebut pada

dua konteks. Pertama, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as.

Sebagaiman Allah berfirman dalam QS al-baqarah/2: 30

الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ 
سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ  مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ وَيَسْفِكُ الدِّ

Terjemahnya:
Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Aku
hendak menjadikan khalifah dibumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah
disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-
Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.12

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan khalifah di

atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan

konsep yang ditetapkan oleh Allah. Kedua, di dalam konteks pembicaraan

11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-munawwir arab-indonesia, h. 363
12 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 6
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tentang Nabi Daud as.13 Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi

khalifah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. Dalam

bentuk jamak ( خلائف ) disebutkan sebanyak 4 kali, (QS al-An’a>m/6: 165, QS

Yu>nus/10: 14, 73 dan QS Fa>tir/35: 39), dalam bentuk jamak خلفاء) ) disebutkan

firman Allah swt sebanyak 3 kali (QS al-A’raf/7: 69, 74 dan QS al-Naml/27:

62

َِّ قَلِ  يلاً مَا أَمْ مَنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أَئلَِهٌ مَعَ ا
تَذكََّرُونَ 

Terjemehnya:
Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan
yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi Apakah
disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu
mengingati(Nya).14

Penggunaan kata khalifah di dalam ayat-ayat al-Qur’an tersebut, baik

dalam bentuk tunggal maupun plural dapat dipahami bahwa kata-kata tersebut

lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola

suatu wilayah di bumi. Makna penggantian yang disebutkan al-Qur’an adalah

penggantian generasi dan penggantian kepemimpinan. Penggantian genarasi,

yakni suatu generasi yang taat diganti dengan genarasi pembangkang terhadap

perintah Allah dan penggantian kepemimpinan, yakni penggantian

kepemimpinan umat seperti presiden, raja juga dalam skala kecil, seperti

organisasi sosial, kemasyarakatan dan politik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

atau kekhalifahan mengandung pengertian:

a. Kata khalifah, khalaif dan khulafa’ menunjukkan manusia yang diberi

kekuasaan oleh Allah swt mengelola wilayah (bumi), luas maupun terbatas.

13 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, Shad/38:26, h. 454
14 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 382
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b. Khalifah merupakan makhluk berpotensi, secara aktual dapat melakukan

kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu, baik Nabi Adam

maupun Nabi Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu (QS

Sa>d/38: 26, dan QS Ta>ha>/20: 16

c. Pengelolaan manusia terhadap alam atau bumi merupakan kegiatan manusia

yang berkolaborasi dengan alam yang didalamnya tersirat makna kegiatan

kepemimpinan atau khalifahan, dalam al-Qur’an dimaksudkan untuk

menguji kemampuan manusia, dalam hadis dimaksudkan untuk diminta

pertanggungan jawaban terhadap pengelolaan kepemimpinan dan

kekhalifaan yang dilakukan.

d. Khalifah lebih kepada makna wakil Allah swt di bumi melakukan

kepemimpinan dan pemakmuran, pengelolaan bukan kerusakan lingkungan

alam raya.

1. Pengertian Kepemimpinan

Setiap organisasi atau lembaga apapun jenisnya pasti memiliki dan

memerlukan pemimpin dan pimpinan tertinggi (top manajer) yang harus

menjalankan kegiatan kepemimpinan atau manajemen keseluruhan organisasi

sebagai satu kesatuan. Pemimpin tersebut merupakan orang pertama yang

harus mengarahkan jalannya sebuah organisasi atau lembaga. Sejumlah

manusia lainnya yang ada dalam organisasi tersebut adalah sumber daya

penggerak kearah yang diinginkan oleh seorang pemimpin untuk mencapai

sebuah tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa

kepemimpinan adalah seni atau cara memimpin.15 Kepemimpinan bukan hanya

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed.III;
Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 8741.
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menyangkut prosedur semata, tetapi skill dalam mengelola keragaman potensi

manusia. Kepemimpinan berarti menyangkut empat unsur pokok yaitu :

a. Subjek, adalah orang yang merencanakan, melakukan, meggerakkan,

mengendalikan dalam memimpin suatu lembaga organisasi

b. Cara, ialah tindakan yang ditempuh oleh pemimpin dalam mengarahkan

objek yang dipimpinnnya.

c. Media, adalah sarana yang digunakan dalam memimpin baik itu media

organisasi ataupun media persondapat bersifa formal ataupun non formal

d. Tujuan, adalah target yang hendak dicapai dalam menjalankan roda

kepemimpinan yang  brsifat individual ataupun kolegial.

Semua unsur pokok tersebut kemudian akan mempengaruhi proses

kepemimpinan. Jika salah satu tidak ada, maka fungsi kepemimpinan tidak

akan berjalan dengan baik. Seorang pemimpin harus memahami betul terhadap

orang yang dipimpinnya sehingga dapat menggunakan cara dan media atau alat

yang tapat untuk mengarahkan orang yang dipimpinnya dalam mencapai

tujuan.

Seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan dan mengambangkan

segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Dan pemimpin yang baik

untuk masa kini adalah orang yang relegius dari agama secara kumulatif,

kendatipun ia sendiri munkin menolak ketentuan ghaib dan ide ketuhanan yang

berlainan.16

Pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan untuk

mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi dan misi yang

ditetapkan.17 Seperti yang diberikan oleh pemagku jabatan manajerial dalam

16 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ),h. 43
17 Stephen P. Robins dan Timothy A. Judge, Organizational Behaviour, Terj. Diana

Angelica, Perilaku Organisasi, edisi 12 (Cet.XIII; Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 49



23

sebuah organisasi. Karena posisi manajemen memiliki tingkat otoritas yang

diakui secara formal, seorang biasa memperoleh peran pemimpin karena

posisinya dalam organisasi. Terdapat pula kepemimpinan non formal yang

dapat mempengaruhi orang lain diluar stuktur organisasi.

Beberapa pengertian lain kepemimpin yang dikutip oleh Abdul Aziz

Wahab yaitu :

a. Menurut Hemhill dan Coons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang

individu yang memimpin  aktifitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang

hendak dicapai bersama.

b. Menurut Rauch dan Behling, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi

aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasikan kearah pencapaian tujuan.

c. Menurut Jacobs dan Jecques, kepemimpinan adalah sebuah proses member

makna terhadap suatu kolektif dan mengakibatkan kesediaan melakukan

usaha yang diinginkan dalam mencapai sasaran.18

Pengertian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berlangsung dalam

sebuah organisasi. Dalam sturktur organisasi terdapat bidang-bidang kerja hasil

kegiatan pengorganisasian berupa pembidangan pekerjaan dalam satu bidang

kerja. Pemimpin memiliki tugas untuk mengorganisir bidang-bidang tersebut

sehingga dapat berfungsi untuk menunjang kelancaran dan kemajuan

organisasi.

2. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai konsep interaksi, relasi, proses

otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordisi baik secara

horizontal maupun vertical. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model

ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: S}iddiq,

18 Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Cet, I;
Bandung: Alfabeta, 2008), h. 83
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Ama>nah, Tablig dan Fat}a>nah. Sifat-sifat kepemimpinan yang dilakukan oleh

Rasulullah saw. Yang merupakan sifat wajib sebagai pencerminan karakter

Nabi Muhammad saw. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat.

Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut:

a. S}iddiq

Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak sifat yang membuatnya

disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya

menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy

menamakannya “S}iddiq”dan “ami>n”. Beliau sangat dihargai dan dihormati

oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi memiliki

kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol

sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan

dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad

saw. Hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam

kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar

orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud

mewujudkan kebenaran dari Allah swt.19

Rasulullah saw menekankan kepada umatnya untuk senantiasa berada

dalam kejujuran dan menjauhi kedustaan dalam bercakap. Abdullah bin

Mas’ud r.a. menuturkan, Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ 
دْقَ يَـهْدِيْ إِلىَ الْبرِِّ ، وَإِنَّ الْبرَِّ يَـهْدِيْ إِلىَ الجْنََّةِ ، وَمَا يَـزَالُ الرَّجُلُ  دْقِ ، فإَِنَّ الصِّ لصِّ يَصْدُقُ ِ

كُمْ وَالْكَذِبَ ، فإَِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِيْ إِلىَ وَيَـتَحَرَّى ال َّ يْـقًا ، وَإِ دْقَ حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّ صِّ

19 Sakdiah “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis) Sifat-
Sifat Rasulullah” Jurnal Al-Bayan, Vol 22 No 33 Januari-Juni (2016), h. 38
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الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَـهْدِيْ إِلىَ النَّارِ ، وَمَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَـتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتىَّ 
ً يكُْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَ  ا ذَّ

Artinya:
“Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran mengantarkan
kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkannya kepada surga. Dan
senantiasa seseorang bersikap jujur dan terus berupaya menjaga
kejujurannya sampai dengan dicatat di sisi Allah bahwa ia adalah
seorang yang jujur. Janganlah sekali-kali kalian berdusta. Sebab,
berdusta akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan perilaku
maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya, seseorang
yang berlaku dusta dan terus ingin berlaku dusta sehingga disisi Allah
ia dicatat sebagai seorang pendusta”.(HR. Imam Bukhari, Muslim).20

Jujur menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa

adanya beban diawal maupun di kemudian hari. Rumusnya sederhana, “Jujur

akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya

kepada surga”. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqamah, seseorang

akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya.

Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperkuat dan dijelaskan,

Allah berfirman dalam QS Al-ahza>b /33: 22

َُّ وَرَسُولهُُ وَمَا َُّ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ ا َ ا زاَدَهُمْ وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَ
ً وَتَسْلِيمًا إِلاَّ إِيماَ

Terjemahnya.
“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang
bersekutu itu, mereka berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-
Nya kepada kita”. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian
itu tidaklah menambah kepada mereka, kecuali iman dan kedudukan”.21

Dengan sifat tersebut diatas Nabi Muhammad saw. menjadi seorang

pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup semasanya. Beliau selalu

memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara

20 A.Hassan, Bulughul Maram ( Cet.XXVIII; Bandung: Diponegoro, 1999), h. 689
21 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 420
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dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata

beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

b. Ama>nah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana

karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung

jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar al-Ami>n

(yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi

Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang

amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah,

tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah swt.22 Yang dimaksud amanah

dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw.

meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.

Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap

manusia, sebagaiman Allah berfirman dalam QS Al-Ahza>b /33:72

هَا َّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ وَحمَلََهَا إِ
نْسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً الإِْ

Terjemahnya:
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit,
bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”23

Ayat ini menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang

harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt., walau sekecil apapun amanat

itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. memberi bukti

bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara

kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan

22 Sakdiah “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam Sifat-Sifat Rasulullah”, h. 40
23 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 427
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sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya

disampaikan. Sesuatu yang harus disampaikan bukan saja tidak ditahan-tahan,

tetapi juga tidak akan diubah, ditambah atau dikurangi.

Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Tuhan tidak

dikurang tidak pula ditambah berdasarkan wahyu yang ditulis dan dikumpul

perlahan. Beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia

ke jalan yang benar, beliau telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang

modern dengan memperkenalkan nilai kesetaraan universal, semangat

kemajemukan dan multikulturalisme dan sebagainya. Beliau disiplin dan adil

dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. Bahkan ketika Rasulullah

belum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang

diakui oleh masyarakat Quraiys.

Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga

kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya.

Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada

pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Dalam

menanggung amanah kepemimpinan, Rasulullah saw. Sangat melarang kepada

semua pemimpin untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya.

c. Tabligh

Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad saw ketika berusia

40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan.

Kunjungan Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari

Allah, ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi

seorang Rasul Allah.24 Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat

24 Sakdiah “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis) Sifat-
Sifat Rasulullah”, h. 43
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beliau tunjukkan sebagai bukti kerasulannya. Wahyu pertama yang turun pada

tanggal 17 Ramadhan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya.

Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah swt. dengan tugas menyeru,

mengajak dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah

swt. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah (da’i) manusia

ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan

mendustakan Allah swt.

Nabi Muhammad saw. diutus dan diangkat menjadi pemimpin umat

manusia oleh Allah swt. Melebihi pemimpin-pemimpin yang telah ada seperti

halnya Nabi-Nabi yang terdahulu. Tugas menyampaikan wahyu adalah

karakteristik beliau sebagai manajer yang memiliki sifat tabligh

(menyampaikan), dan dari uraian diatas kita juga dapat melihat bahwa

Rasulullah adalah seorang manajer yang sangat menguasai akan informasi.

Inilah yang menyebabkan keberhasilan manajerial Nabi Muhammad saw.

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar

ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap

penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu

melakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyi-

kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau

tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya

sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan

keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari.

Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan dalam kaitannya

dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain.

Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya

menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas
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pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan

memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam istilah

Arab dikenal ungkapan,“qul al-haq walau ka>na murran”, katakanlah atau

sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.

d. Fat}a>nah

Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki

kecakapan luar biasa dan kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang

manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kesuksesan Nabi

Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali

kecerdasan oleh Allah swt. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk

memahami dan menjelaskan wahyu Allah swt., kecerdasan dibekalkan juga

karena beliau mendapat kepercayaan Allah swt. untuk memimpin umat, karena

agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi

seluruh alam.25 Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan

mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi

umatnya, dalam memahami firman-firman Allah swt.

Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau

melakukan dakwahnya. Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang

yang serumah dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat

dengannya, berdakwah kepada orangorang yang dekat dengannya, setelah itu

barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas,

yaitu masyarakat Quraisy dan masyarakat Mekkah pada umumnya.

Pola kepemimpinan Muhammad saw. yang dikembangkan bersifat

friendship system, yaitu sistem perkawanan dan sistem kapabilitas. Hal ini

dapat dilihat dari penunjukan para sahabat untuk menduduki pos jabatan

25 Sakdiah “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis) Sifat-
Sifat Rasulullah”, h. 43
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tertentu, tanpa melupakan pertimbangan kompetensi masing-masing sahabat,

sehingga mereka dapat membuktikan kemampuanya sesuai dengan kompetensi

masing-masing. Ini merupakan bagian dari kecerdasan beliau dalam melihat

peluang agar sistem manajerial yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik.

Fat}a>nah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang

sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang

pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah

dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk

sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat

pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan

yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi pada umat. Pemimpin harus mampu memahami

betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut,

kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi

untuk mencapai sisi yang telah digariskan.

Nabi Muhammad saw. diutus di tengah-tengah mereka, tujuan utama

dakwah Rasulullah bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara,

namun dasarnya adalah mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan

keindahan suatu ajakan yang berdiri sendiri di bawah naungan agama Islam.

3. Teori-teori Kepemimpinan

Para ahli manajemen telah mengemukakan beberapa teori mengenai

seorang pemimpin. Teori kepemimpinan merupakan teori yang berusaha

menerangkan pemimpin dan kelompok yang dipimpinnya, budaya dan

lingkungannya. Dari banyak teori, yang cukup terkenal teori kepemimpinan

sebagai berikut:
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a. Teori genetis, yaitu seorang menjadi pemimpin karena sudah dilahirkan

untuk menjadi pemimpin.  Yang merupakan bawaan sejak dilahirkan dan

telah ditetapkan oleh Allah swt untuk menjadi pemimpin besar.26

b. Teori social, yang berpandangan bahwa pemimpin dilahirkan oleh

kelompok tertentu. Keberhasilan dalam pemimpinnya sangat bergantung

pada kelompok pendukungnya. Secara otomatis sang pemimpin bisa tamat

riwayatnya jika kelompoknya lari lembaga yang dipimpinnya.

c. Teori situasional, pemimpin yang bergantung pada situasi dan kondisi.

Seperti pemimpin Negara yang diciptakan oleh konstitusi dan keterlibatan

oleh rakyat secara langsung memilihnya. Dan menerapkan gaya

kepemimpinannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

d. Teori ekologis, lingkunganlah yang sangat berpengaruh dalam

kepemimpinan dari seluruh aspek. Misalnya, pendidikan dan pelatihan,

bakat, siruasi dan kondisi.27

e. Teori transformasional, yaitu lebih mengutamakan partisipasi akatif seluruh

anggota dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan. Esensi dari itu adalah

berbagi dengan melibatkan bawahan secara bersama-sama untuk melakukan

perubahan. Dengan demikian, teori ini dapat melakukan suatu perubahan

yang mendasar dan dilandasi nilai-nilai agama, budaya untuk menciptakan

kreativitas anggotanya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan pelaksanaan dan keterampilan dalam

mengelola suatu organisasi. Mengelola sumber daya manusia dan sumber daya

organisasi secara umum, oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki gaya

kepemimpinan yang bisa berpengaruh pada kekuasaan yang dimilikinya.

26 Sudarwan Damin, Kepemimpinan Pendidikan ( Cet, I; Bandung : Alfabeta, 2010), h. 7
27 Hikmat, Manajemen Pendidkan (Cet, III; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 258-259
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Dalam matriksnya, dapat digambarkan beberapa gaya kepemimpinan sebagai

berikut:

a. Gaya kepemimpinan otokritas

Pemimpin otokritas adalah pemimpin yang memiliki wewenang dari sumber

suatu pengetahuan, kekuatan dan kekuasaan untuk memberikan

penghargaan ataupun menghukum. Hal yang dilakukan pimpinan dengan

gaya ini hanya memberitahukan tugas dan menuntut kepatuhan bawahannya

secara totalitas, agar segala sesuatunya dapat dijalankan serta diselesaikan.

b. Gaya kepemimpinan birokritas

Pemimpin birokratis adalah gaya kepemimpinan yang dijalankan dengan

menginformasikan kepada seluruh anggota dan bawahannya tentang tugas

dan cara untuk melaksanakannya. Walaupun demikian, dasar-dasar perintah

dari gaya kepemimpinan ini  hampir sepenuhnya menyangkut kebijakan,

prosedur dan peraturan yang terkandung dalam organisasi.

c. Gaya kepemimpinan diplomatis

Pemimpin diplomaris adalah gaya kepemimpinan yang dapat dikatakan

bahwa seorang pemimpin yang diplomat adalah juga seorang seniman,

melalui seninya, ia berusaha melakukan persuasi secara pribadi. Sekalipun

memiliki wewenang dan kekuasaan yang jelas, ia tidak selalu menggunakan

kekuasaannya.

d. Gaya kepemimpinan partisipatif

Pemimpin partisipatif adalah pemimpin yang selalu mengajak secara

terbuka kepada anggota bawahannya untuk berpartisipasi untuk mengambil

bagian secara aktif, baik secara luas ataupun dalam batas-batas tertentu

dalam pengambilan keputusan, baik pengumuman kebijakan dan metode-

metode operasionalnya.
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e. Gaya kepemimpinan free rein leader

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin seakan-akan menunggang kuda

yang melepaskan kedua kendali kudanya. Walaupun demikian, pemimpin

dalam gaya ini tidak sungguh-sunguh memberikan kebebasan bawahannya

untuk bekerja tanpa pengawasan sama sekali. Hal ini dilakukan pemimpin

yang telah menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh anggotanya untuk

bekerja dan bertindak tanpa pengarahan dan control, kecuali apabila mereka

mimintanya.28

Toeri-teori tersebut dapat dilakukan oleh seorang pemimpin agar

mampu mengubah model dan gaya kepemimpinannyasesuai dengan tuntunan

dan situasi zaman. Gaya kepemimpinan berubah secara dinamis karena situasi

dan kondisi akan terus berubah dengan menghendaki gaya dan kepemimpinan

yang berubah.

5. Tipe-tipe Pemimpin

Pada umumnya, para pemimpin dalam setiap organisasi dapat

diklasifikasikan menjadi lima tipe utama, sebagai berikut:

a. Otokratis

Kepemimpinan otokratis adalah, pemimpin bertindak sebagai diktator

terhadap anggota-anggota kelompoknya. Kekuasaan pemimpin yang otokratis

hanya dibatasi oleh undang-undang. Penafsirannya sebagai pemimpin adalah

untuk menunjukkan dan memberi perintah, sementara kewajiban bawahan

hanyalah mengikuti dan menjalankan, tidak boleh membantah ataupun

mengajukan saran. Setiap perbedaan pendapat diantara para bawahannya

diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin

28 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.
154-155
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terhadap perintah atau instruksi yang telah ditetapkannya. Ciri-ciri pemimpin

tipe ini adalah sebagai berikut:

1) Menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi.

2) Mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi dan

menganggap bawahan sebagai alat.

3) Tidak mau menerima pendapat, saran, dan kritik dari anggotanya dan terlalu

bergantung pada kekuasaan formalnya.

4) Dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan pendekatan yang

mengandung unsur paksaan dan ancaman

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan otokratis tersebut

dapat dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia.

Karena tipe ini tidak apat dipakai dalam organisasi modern.

b. Meliteristis

Kepemimpinan militeristis adalah pemimpin yang mirip dengan tipe

kepemimpina otoriter, dengan cara memimpinnya memusatkan segala

keputusan dan kebiajakan ditentukan secara pribadi. Dan para bawahan

melakasanakan tugas yang telah ditentukan. Tipe pemimpin militeristis sebagai

berikut:

1) Dalam menggerakkan bawahan, perintah mencapai tujuan digunakann

sebagai alat utama dan suka menggunakan pangkat dan jabatan.

2) Senang dengan formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi

dan kepatuhan mutlak dari bawahan

3) Tidak menerina kritikan dari bawahan dan menggemari upacara-upacara

untuk berbagai keadaan

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis sangat jelas

bahwa tipe ini bukan merupakan pemimpin ideal
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c. Paternalistis

Kepemimpinan paternalistis adalah bersifat paternal atau kebapakan,

kepemimpinan ini memiliki pengaruh yang sifat kebapakan dalm

menggerakkan bawannya untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang dilakukan

bersifat terlalu sentimental. Tipe pemimpin paternalis dapat dikemukan sebagai

berikut:

1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa dan bersikaf

terlalu melindungi

2) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil

keputusan, juga pelimpahan wewenang

3) Jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk memperluas daya kreasi

dan selalu menganggap dirinya serba tahu.

Perlu diakui bahwa pemimpin seperti ini dalam waktu tertentu sangat

dibutuhkan. Akan tetapi pemimpin paternalistis kurang menunjukkan elemen

yang berkesinambungan terhadap organisasi yang dipimpinnya.

d. Karismatis

Para ahli menajemen berhasil menemukan sebab-sebut mengapa

seorang pemimpin memiliki kharisma. Banyak ditemukan adalah mempunyai

daya tarik yang amat besar dan pengikut yang banyak. Tapi tidak terpengaruh

pada legalitas politik yang dibentuk secara sistematis. Sering juga dikatakan

bahwa pemimpin tersebut diberikan suatu kemampuan ghaib (supernatural

powers).

Kepemimpinan kharismatik dapat diartikan kemampuan mengunakan

keistimewaan dan kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran,

perasaan dan tingkah laku orang lain sehingga dalam suasana batin mengagumi
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dan mengagumkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki.29

Pemimpin dan kepemimpinannya dipandang istimewa karena sifat-sifat

kepribadian yang mengagumkan dan berwibawa. Dalam kepribadian itu

pemimpin diterima dan dipercaya sebagai orang yang dihormati, disegani dan

dipatuhi/ditaati secara rela dan ikhlas. Ciri-ciri gaya kepemimpinan karismatik

sebagai berikut:

1) Memiliki kewibawaan yang alamiyah dan pengikut yang banyak

2) Tidak dibentuk oleh faktor eksternal yang formal, seperti pelatihan

pendidikan.

3) Tidak dilatar belakangi oleh faktor internal dirinya, misalanya fisik,

ekonomi dan kesehatan dan lain-lainnya.

Pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam

mempengaruhi para pengikutnya. Kesuksesan mempengaruhi bawahan dapat

diwujudkan apabila pemimpin mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji.

Dengan ciri dan sifat tersebut, pemimpin akan dikagumi oleh para pengikutnya.

e. Demokratis

Kepemimpinan demokratis dianggap yang terbaik, hal ini karena tipe

kepemimpinan ini selalu menghargai karakteristik dan kemampuan yang

dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Selalu mendahulukan kepentingan

kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu, serta melibatkan

bawahan dalam pengambilan keputusan bila mana diperlukan. Beberapa cirri

dari tipe kepemimpinan demokratis sebagai berikut:

1) Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik dari pendapat bahwa

manusia adalah makhluk yang paling mulia.

29 Sadiran, Implementasi Kepemimpinan Manajemen Mutu, Jurnal Studi Islam Dan
Social, Vol.12, No.2, September (2018), h.202
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2) Selalu melaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan

oerganisasi.

3) Mentolerir bawahan yang berbuat kesalahan dan memberikan pendidikan

kepada anggotanya, tanpa mengurangi daya kreativitas.30

Kepemimpinan demokratis ini baik diterapkan pada lembaga

pendidikan yang memiliki bawahan inisiatif dan kreativitas tinggi. Selain itu

juga dapat diterapkan pada bawahan yang mempunyai tanggugjawab tinggi,

taat pada aturan, toleransi yang tinggi dan mampu bekerja sama dengan satu

tim

6. Pemimpin Ideal Bagi Lembaga Pendidikan

Pemimpin lembaga pendidikan adalah pemimpin yang ditetapkan oleh

aturan sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar rumah tangga,

dan norma-norma lainnya yang disepakati oleh semua anggota lembaga

pendidikan.

b. Aturan main memilih pemimpin, seperti memilih pemimpin perguruan

tinggi yang dipilih oleh anggota senat, misalnya rector dan dekan.

c. Pemimpin lembaga yang ditetapkan oleh pihak yayasan berdasarkan jenjang

karir, misalnya wakil kepala sekolah diangkat menjadi kepala sekolah.

d. Pemimpin yang bersifat turun-temurun misalanya pesantren tradisional,

kepemimpinan diariskan kepada anak-anaknya.31

Dalam lembaga pendidikan juga dibutuhkan pemimpin yang ideal dan

memiliki sifat-sifat seperti capacity, achievement, responsibility,

participation,status dan situation. Mempertimbangkan idealisme

30 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.
168-170

31 Hikmat, Manajemen Pendidkan (Cet, III; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 258-259
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kepemimpinan yang akan diraih oleh suatu lembaga, sebaiknya mengacu pada

sifat kepemimpinan Rasulullah SAW, dapat dijadikan baramometer untuk

semua lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Yaitu : sifat jujur,

terpercaya, komunikatif dan cerdas.

A. Kepala sekolah

1. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana

diungkapkan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “kepala sekolah

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainya, dan pendayagunaan serta

pemeliharaan sarana dan prasarana.”32

Kepala sekolah merupakan orang terpenting di suatu sekolah. Dan

penelitian-penelitian maupun pengamatan tidak formal diketahui memang

kepal sekolah merupakan kunci bagi pengembangan dan peningkatan suatu

sekolah. Indikator dari keberhasilan sekolah adalah jika sekolah tersebut

berfungsi dengan baik, terutama jika prestasi belajar murid-murid dapat

mencapai maksimal. 33

Bagaimanapun, kepala sekolah merupakan unsur vital bagi efektifitas

lembaga pendidikan. Tidak akan pernah kita jumpai sekolah yang baik dengan

kepala sekolah yang buruk atau sebaliknya sekolah yang buruk dengan kepala

sekolah yang baik. Kepala sekolah yang baik akan bersikap dinamis dan

32 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2007), h. 25

33 Suharsimi Arikunto, Organisai dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 196
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menyiapkan berbagai macam program pendidikan. Bahkan tinggi rendahnya

mutu suatu sekolah akan dipengaruhi oleh kepemimpinan di sekolah.34

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk

memimpin suatu lembaga dimana diselenggarakan proses belajar mengajar

atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan

peserta didik yang menerima pelajaran.35

Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah juga harus

memfungsikan perannya secara maksimal, pernyataan Kartini kartono dalam

buku Idochi Anwar menyebutkan bahwa fungsi kepemimpinan adalah

memandu, menuntun, membimbing, memberi atau membangun motivasi-

motivasi kerja, mengemudikan organisasi,menjalin jaringan komunikasi yang

lebih baik sehingga akan mampu membawa para pengikutnya kepada tujuan

yang telah direncanakan.36 Allah berfirman dalam QS Sha>d/38: 26.

لحْقَِّ وَلاَ  ِ َّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ  تَـتَّبِعِ الهْوََى فَـيُضِلَّكَ عَنْ َ دَاوُودُ إِ
َِّ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ  َِّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ا سَبِيلِ ا

Terjemahannya:
“Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka
bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka
melupakan hari perhitungan”.37

Dari penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwasannya posisi

kepala sekolah akan menentukan arah suatu lembaga. Kepala sekolah

merupakan pengaturan dari program yang ada disekolah. Karena nantinya

34 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 167
35Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan

Permasalahannya (,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 83.
36 Moch. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan,

(Bandung: Alfabeta, 2004), h. 78
37 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. h. 455
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diharapkan kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi profesional guru,

khususnya guru pendidikan agama Islam.

2. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah

Peran kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

sangtlah penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidanya mutu

pendidkan itu sendiri. menurut Marno dalam bukunya yang berjudul

Manajemen kepemimpinan pendidikan islam menyatakan peran kepalah

sekolah yaitu: educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator

dan motivator.38

a. Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik)

Kepala sekolah sebagai educator yaitu kepala sekolah bertugas untuk

membimbing guru, tenaga kependidikan, siswa, mengikuti perkembangan iptek

dan memberi teladan yang baik. Seperti menciptakan iklim sekolah yang

kondusif dan hubungan harmonis antara seluruh warga sekolah dan tidak

menjadi tanggungjawab kepala sekolah semata.39 Sedangkan Marno

mengungkapkan peran kepala sekolah diantaranya:

1) Prestasi sebagai guru mata pelajaran. Seorang kepala madrasah dapat

melaksanakan program pembelajaran dengan baik. Dapat membuat prota,

kisi-kisi soal, analisa soal dan dapat melakukan program perbaikan dan

pengayaan.

2) Mampu memberikan alternative pembelajaran yang efektif.

3) Kemampuan membimbing karyawan dalam melaksanakan tugas sebagai

Tata usaha, Pustakawan, Laboratorium dan Bendaharawan.

4) Membimbing stafnya untuk lebih berkembang terkait pribadi dan

38 Marno dan Triyo Suprianto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam
(Bandung: PT Refika Aditama, (2014), h. 37

39 Hamirul, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Educator untuk Meningkatkan Mutu
Lulusan” Jurnal Pendidikan, Vol 6 No 1 (2019),h. 54
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profesinya.

5) Kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan.

6) Kemampuan belajar mengikuti perkembangan IPTEK dalam forum diskusi,

bahan referensi dan mengikuti perkembangan ilmu melalui media

elektronika.40

b. Kepala sekolah sebagai manager

Peran kepala sekolah merupakan konsep yang tidak dapat dilepaskan

dari status, kedudukan dan posisi seseorang. Dalam mengembangkan

pendidikan yaitu sebagai manager, yang memegang kendali dilembaga

pendidikan.41 Yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai  berikut:

1) Kemampuan merencanakan/menyusun program secara sistematis, periodic

dan kemampuan melaksanakan program yang dibuatnya secara skala

prioritas. Serta menyusun kebijakan yang melibatkan para tenaga ahli, guru,

komite sekolah dan seluruh stakeholder

2) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai

standar yang ada.seperti adanya keterlibatan orang tua memalaui komite

sekolah dengan melengkapi sarana sekolah yang dibutuhkan.

3) Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta

lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan

temporer.

4) Kemampuan dalam monitoring yang dilakukan dengan cara melakukan

pengawasan yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang meliputi

pengawasan terhadap input dan output.

5) Kemampuan dalam pengembangan budaya sekolah seperti budaya

40 Marno dan Triyo Suprianto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 37
41 Yogi Irfan Rosyadi, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Managerdalam Meningkatkan

Mutu Pendidikan” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 3 No 1 (2015),h. 129-130
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keagamaan, budaya kedisiplinan, budaya prestasi dan keberhasilanguna

untuk membentuk peserta didik yang berkarakter.

c. Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator, yang sejatinya adalah guru

terkualifikasi yang diberi tugas tambahan menjalankan tugas sekolah, yang

merupakan pengendali dan penentuh arah yang akan ditempuh oleh sekolah

untuk mencapai tujuannya. Sebagai administrator mampu membuat

perencanaan yang baik dari seluruh proses layanan sekolah. Sehingga tingkat

efektifitas tertinggi dari seluruh proses layanan admonistrasi yang diharapkan

dapat terwujud.42 Diantaranya:

1) Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan

bukti berupa data administrasi yang akurat.

2) Kemampuan dalam mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan,

keuangan, sarana dan prasarana dan administrasi persuratan dengan baik

sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Kepala sekolah sebagai supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor bertujuan untuk membantu memperbaiki

dan meningkatkan pengelolaan pendidikan disekolah, dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar

pada khususnya. Maka supervisi penting untuk dilaksanakan. Disamping itu

kepala sekolah juga harus menguasai teori administrasi pendidikan dan

mengetahui teknik supervise. Baik yang mengarahkan perhatiannya kepada

dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar  serta berkembangnya dalam

pencapaian tujuan umum pendidikan dengan situasi belajar dan mengajar

42 Rudy Saleh, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator dalam Meningkat
Efektivitas Layanan Administrasi” Karya Ilmiah Tentang Administrasi Pendidikan (2013), h.7
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yang baik.43 Tugas seorang supervisor yaitu:

1) Kemampuan menyusun program supervise pendidikan dilembaganya dan

dapat melaksanakan dengan baik. Melaksanakan supervise secara berkala

baik supervise akademis maupun supervise klinis.

2) Kemampuan memanfaatkan hasil supervise untuk peningkatan kinerja

guru dan karyawan.

3) Kemampuan memanfaatkan kinerja guru dan karyaan untuk

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

e. Kepala sekolah sebagai leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka

komunikasi dan mendelegasikan tugas. Kepala sekolah sebagai leader harus

memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar,

pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan

pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai

leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga

kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan

kemampuan komunikasi.44Ciri-ciri seorang leader sebagai berikut:

1) Memiliki kepribadian yang kuat. Sebagai seorang muslim yang taat

beribadah, memelihara norma agama dengan baik, jujur, percaya diri, dapat

berkomunikasi dengan baik, tidak egois, bertindak dengan objektif, penuh

optimis, bertanggungjawab demi kemajuan dan perkembangan, berjiwa

besar dan mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada orang lain.

2) Memahami semua persoalannya yang memiliki kondisi yang berbeda, begitu

43 Febrianti, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor dalam Meningkatkan Kaulitas
Pembelajaran” Jurnal of Islamic Education Management, Vol 3 No 1 (2017), h. 61

44 Ulfi Amali Mufidah,” Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader di Sekolah Menengah
Pertama” Karya Ilmiah Manajemen Pendidikan Islam (2018), h. 16
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jiga kondisi siswanya bereda dengan yang lain.

3) Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawannya

dan mendengar kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak yang

terkait dengan tugasnya baik dari staf, karyawan, atau siswanya sendiri.

4) Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga yang dipimpinnya. Visi dan

misi tersebut disampaikan dalam pertemuan individual atau kelompok.

5) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti, teratur dan

sistematis kepada semua pihak serta mengambil keputusan bersama secara

musyawarah.

6) Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, membagi tugas

secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak

f. Kepala sekolah sebagai innovator

Kepala sekolah sebagai innovator yang menghargai dan mendorong

implementasi praktik pembelajaran yang baik, sehingga dapat memotivasi dan

meningkatkan prestasi belajar siswa. Kepala sekolah memiliki gagasan baru

(proaktif) untuk inovasi dan perkembangan madrasah, atau memilih yang

relevan untuk kebutuhan lembaganya. Serta mampuan mengimplementasikan

ide yang baru tersebut dengan baik, ide atau gagasan tersebut berdampak

positif ke arah kemajuan.45

Gagasan tersebut dapat berupa pengembangan kegiatan KBM,

peningkatan perolehan NEM Ebtanas, penggalian dan operasional, peningkatan

prestasi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan mengatur lingkungan kerja

sehingga lebih kondusif (pengaturan tata ruang kantor, kelas, perpustakaan,

halaman, Interior, Musholla atau mesjid) untuk bertugas dengan baik. Dengan

lingkungan kerja yang baik, maka akan mendorong timbulnya semangat kerja

45 Mahyuddin, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Innovator dalam Meningkatkan Disiplin
Kerja Guru” Tesis (2016), h. 2
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yang baik. Hal ini tentu lebih kondusif untuk belajar bagi siswa dan kondusif

bagi guru/karyawan. Inilah lingkungan yang mendukung pendidikan dalam arti

fisik maupun social psikologis.

g. Kepala sekolah sebagai motivator.

Kepala sekolah sebagai motivator kemampuan mendorong timbulnya

suatu perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala sekola

sebagai penggerak artinya berfungsi seperti mesin pada mobil. Besar kecilnya

motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan.46

1) Mengarahkan (Directional Fungsion) Artinya dalam mengarahkan kegiatan,

motivasi berperan mengarahkan atau menjauhkan individu dari tujuan yang

ingain dicapai.

2) Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan (activation and energizing

fungtion). Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi motivasi dapat ditarik.

Sedangkan menurut Wahjosumidjo kepala sekolah memiliki beberapa

fungsi, yaitu :

a. Pengaturan lingkungan fisik.

Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi tenaga

kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah

harus mampu membangkitkan motivasi tenaga kependidikan agar dapat

melaksanakan tugas secara optimal. Pengaturan fisik tersebut antara lain

mencakup ruang kerja yang kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, bengkel, serta mengatur lingkungan sekolah yang nyaman dan

menyenangkan.47

46 Ahmad Dzaky, “Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator Pada Ma Muhammadiyah 1
Banjarmasin” Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 14 No.26 Oktober (2016),
h. 11

47 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya (,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120-121
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b. Pengaturan suasana kerja.

Suasana kerja yang tenang dan menyenangkan juga akan

membangkitkan kinerja para tenaga kependidikan. Untuk itu kepala sekolah

harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan para tenaga

kependidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan

menyenangkan

c. Disiplin.

Disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme

tenaga kependidikan di sekolah kepala sekolah harus berusaha menanamkan

disiplin kepada semua bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan dapat

tercapai tujuan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan

produktifitas sekolah.

d. Dorongan.

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh berbagai

faktor, baik faktor yang dating dari dalam maupun yang datang dari

lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor

yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain kearah

efektifitas kerja, bahkan motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi

mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah.48

e. Penghargaan.

Penghargaan (rewards) ini sangat penting untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga kependidikan dan untuk mengurangi kegiatan yang

kurang produktif. Melalui penghargaan ini para tenaga kependidikan dapat

dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara positif dan

produktif. Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi tenaga

48 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya, h. 122.
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kependidikan secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk

meraihnya. Kepala sekolah harus berusaha menggunakan penghargaan  ini

secara tepat, efektif dan efisien untuk menghindari dampak negatif yang bisa

ditimbulkannya.

Jadi, dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa kepala sekolah sebagai

motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi

kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan

fungsinya.

3. Persyaratan Kepala Sekolah

Kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk

menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, antara

lain:49

a. Memiliki kecerdasan atau intelegensi yang cukup baik. Seorang pemimpin

harus mampu menganalisa masalah yang dihadapi organisasinya.

b. Percaya diri sendiri dan bersifat membership. Seorang pemimpin harus

selalu yakin bahwa dengan kemampuan yang dimilikinya setiap beban

kerjanya akan dapat diwujudkan.

c. Cakap bergaul dan ramah tamah. Pemimpin yang memiliki kemampuan

bergaul akan mampu pula menghayati dan memahami sikap, tingkah laku,

kebutuhan, kekecewaan yang timbul, harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan

anggota kelompoknya.

d. Kreatif, penuh inisiatif dan memiliki hasrat atau kemampuan untuk maju

dan berkembang menjadi lebih baik. Seorang pemimpin harus

memprakarsai suatu  kegiatan secara kreatif, selalu terdorong untuk

49 Muwahid Shulhan, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004 ), h. 57
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memunculkan inisiatif baru dalam rangka mewujudkan beban kerja, sebagai

pencerminan kemauannya untuk bekerja secara efektif.

e. Organisasi yang berpengaruh dan berwibawa. Seorang pemimpin harus

mampu mengelola kerja sama kelompok manusia sebagai suatu organisasi,

dengan pembagian satuan kerja dan penempatan setiap personal secara tepat

dan berdaya guna.

f. Memiliki keahlian atau ketrampilan dalam bidangnya. Untuk mewujudkan

kerja sesuai dengan sifat dan jenis organisasi yang mengemban misi tertentu

selalu diperlukan personal yang memiliki ketrampilan atau keahlian yang

berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya.

g. Sikap menolong, memberi petunjuk dan dapat menghukum secara

konsekuen dan bijaksansa. Seorang pemimpin harus selalu berusaha

membantu atau menolong orang-orang yang dipimpinnya apabila

menghadapi kesulitan dalam bidang kerja maupun kesulitan pribadi.

h. Memiliki keseimbangan/ kestabilan emosional dan bersifat sabar. Seorang

pemimpin harus mampu mengendalikan emosinya dan selalu berusaha

mempergunakan pemikiran yang rasional dan logis dalam menghadapi

masalah dalam mengambil suatu keputusan.

i. Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi. Seorang

pemimpin selalu bekerja dan berbuat untuk kepentingan organisasi atau

semua orang yang menjadi anggota kelompoknya.

j. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin

selalu menjadi contoh atau patokan dan suri teladan bagi orang-orang yang

dipimpinnya.
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k. Jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya. Sikap jujur, rendah hati

dan sederhana dalam setiap perbuatan akan menimbulkan kepercayaan

orang lain.50

l. Bijaksana dan selalu berlaku adil. Seorang pemimpin harus bijaksana dan

adil dalam membagi pekerjaan dan dalam menyelesaikan masalah-masalah

yang berkenaan dengan perseorangan atau kelompok-kelompok kecil di

dalam organisasi.

m. Disiplin. Seorang pemimpin harus berusaha dengan sungguh-sungguh

dalam menegakkan disiplin kerja, disiplin waktu dan dalam mentaati

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam organisasi/ lembaga

yang dipimpinnya.

n. Berpengetahuan dan berpandangan luas. Seorang pemimpin harus selalu

mengikuti perkembangan dan kemajuan bidang kerjanya agar mampu

memenuhi tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta

teknologi.

o. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar

pengaruhnya terhadap perwujudan kepemimpinan yang efektif. 51

Jadi, dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa jika seorang

pemimpin sekolah memenuhi semua persyaratan yang ada di atas, maka tujuan

pendidikan akan dengan mudah dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan apa

yang direncanakan. Oleh karena itu kepala sekolah harus dapat memahami,

mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen.

50 Muwahid Shulhan, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004 ), h. 59
51 Muwahid Shulhan, Administrasi Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004 ), h. 57-62
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B. Qur’anic Generation Development Program (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur

Al-Qur’an)

1. Pengertian Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an

Tah}sin (memperbaiki), Kata ‘tah}sin’ secara bahasa diambil dari kata

kerja h}assana-yuh}assini-tah}sinan, artinya: memperbaiki atau menghiasi,

membaguskan atau memperindah atau membuat lebih baik dari semula. Tah}sin

dalam islam mengandung makna bahwa tuntutan agar dalam membaca al-

Qur’an harus benar dan tepat sesuai dengan contohnya demi terjaganya

orisinalitas praktik tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW,52

Dalam kirab Ah}ka>mu Tartili Qur,an disebutkan bahwa dari tajwid

adalah.“ Yaitu memperindah. Orang-orang arab mengungkapkan dalam bahasa

mereka, ‘si fulan jawwadas syai’a artinya memperindah sekaligus

menyempurnakan’. 53

Tah}sin adalah program belajar membaca al-Qur’an. Dalam kajian

bahasa arab dikenal fonologi bahasa arab, yaitu bidang linguistik atau ilmu

bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan

runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta

fungsinya.54

Penulis mengambil beberapa uraian teori dari buku fonologi bahasa

arab yang ditulis oleh Ahmad Muaffaq karena dalam buku ini, menjelaskan

ilmu As}wat, salah satu kajian bahasa yang menguraikan tentang bunyi

terkhusus yang diucapkan berupa rangkaian huruf hijaiyah yang merupakan

susunan huruf bahasa arab dan al-Qur’an. “Adapun teori dari Suhardi dalam

52 Mujam Al Wasith (1:174); Qamus Al-Munir, hal. 265
53 Muhammad Izzuddin, Memperbaiki Bacaan Al-Qur’an (Cet.I; Solo: As-salam

Publishing, 2009), h. 11
54 Ahmad Muaffaq N, Fonologi bahasa Arab.(Cet. 2012; Makassar: Alauddin University

Press, 2008), h. 3.
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bukunya yang berjudul Pengantar Linguistik Umum menerangkan  kajian

fonologi adalah kajian lanjutan setelah bidang linguistik dipahami dengan

baik.55

"Kemudian penulis juga menambahkan kesimpulan dari Sitti Aisyah

Chalik menguraikan bahwa proses asimilasi dalam bahasa Arab lebih dekat

dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sendiri adalah cara membaca al-Qur’an

dengan baik dari segi perubahan bunyi yang ada.56

Ada beberapa problematika dalam pembelajaran al-Qur’an, yaitu

kebanyakan kaum muslimin Indonesia menganggap bahwa bahasa Arab

semata-mata bahasa agama sehingga perkembangannya hanya pada lingkup

yang mempelajari pelajaran agama. Hanya lingkungan kecil saja yang

menyadari bahwa selain bahasa Agama, bahasa Arab juga merupakan bahasa

ilmu pengetahuan yang melahirkan karya-karya besar dalam berbagai bidang

ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Begitupula metode pembelajaran yang tidak

efektif, sarana dan prasarana yang tidak menunjang, dan materi yang tidak

situasional  (tidak menggambarkan lingkungan alam dan sosial budaya peserta

didik).57

Diperlukan sebuah pendekatan, strategi dan langkah-langkah yang

mampu meningkatkan mutu secara efektif dan mampu membuat peserta didik

tertarik untuk mengikuti pembelajarannya tanpa terpengaruh oleh kesulitan-

kesulitan dalam  memahami bahasa Arab tersebut.

55Suhardi, Pengantar Linguistik Umum, (Cet.1 2013; Jogjakarta: Ar-ruzz  Media, 2008),
h. 27.

56Chalik, Sitti Aisyah. AnalisisLinguistik dalam Bahasa Arab Al-qur’an. (Cet.1 Makassar
:Alauddin University Press., 2011), h. 21

57Tim penyusun, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama,
(IAIN; Jakarta: Departemen Agama RI, 1974)
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Tahfiz} adalah program menghafal al-Qur’an, sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya bahwa al-Qur’an berbahasa Arab dan penelitian ini lebih

pada bahasa al-Qur’an sebagai bahasa Arab karena tidak dapat terpisahkan

antara bahasa al-Qur’an dan bahasa Arab yang  merupakan satu pokok  ilmu

syariat.

“Aisyah Arsyad Embas memaparkan bahwa tahfiz} al-Qur’an adalah

pendukung utama islamic studies.58

Dalam program ini peserta didik juga disentuh dengan metode

menghafal dengan terjemahan, maka peserta didik akan menghafal lafaz} al-

Qur’an beserta artinya.

Dalam penulisan ini juga terdapat teori defenisi menghafalal al-Qur’an

yang di jelaskan oleh Khalid bin Abdul Karim Al-Laahim, beliau memaparkan

tiga rukun menghafal al-Qur’an yaitu : menghafal lafaz}, makna dan amalan.

Tadabbur menurut bahasa adalah memandang kepada akibat sesuatu

dan memikirkannya, maksudnya memperhatikannya dari permulaan hingga

akhir, kemudian mengulangi perhayian itu berkali-kali. Oleh karenanya, ada

yang mengatakan, bahwa tadabbur itu berasal dari pengertian memandang

kepada bagian-bagian akhir urusan serta akibat-akibatnya.dengan kata lain,

memandang sesuatu dibalik sesuatundan memahami akibat yang akan

ditimbulkannya, sebagai contoh Allah berfirman dalam QS Al-mu’minu>n/23:

68.

بَّـرُوا  ءَهُمُ الأَْوَّلِينَ أَفَـلَمْ يَدَّ َ َْتِ آَ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ 
Terjmahnya:

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Perkataan (Kami), atau
Apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang
kepada nenek moyang mereka dahulu.59

58Aisyah Arsyad Embas,.Rekonstruksi Metodologi Tahfiz} Al-qur’an.(Cet I; Makassar :
Alauddin University Press, 2011) h. 73
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Defenisi secara terminologis, menurut Ibnul Qoyyim: menajamakan

mata hati terhadapa makna-makna al-Qur’an dan memusatkan pikiran untuk

merenungi dan mempelajarinya. Berfikir mendalam dan menyeluruh sampai

kepada kandungan makna yang paling dalam dan tujuan-tujuannya yang

terjauh.60 Sebagaimana dalil tadabbur dalam al-Qur’an. Allah berfirman

dalam QS Sha>d/38: 29.

رَ أُولُو الأْلَْبَابِ  تهِِ وَليِـَتَذكََّ َ بَّـرُوا آَ كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
Terjemahnya

ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya
mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.61

Allah berfirman dalam QS An-Nisa>’/4: 82.

َِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ  ا
Terjemahnya:

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? kalau kiranya al-
Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan
yang banyak di dalamnya.62

Allah berfirman dalam QS Muh}ammad /47: 24.

أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالهُاَ
Terjemahnya:

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati
mereka terkunci? 63

Tadabbur adalah metode yang disebutkan dalam al-Qur’an dan cara

yang paling disukainya, namun sayangnya pendekatan ini terabaikan. Padahal

dengan tadabbur seseorang akan dapat merasakan bukti dan mukjizat bahwa

al-Qur’an sungguh-sungguh berasal dari Allah swt. Ditengan gelombang

59 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h. 346
60 Bakhtiar Nasir, al-Qur’an Tadabbur & Praktiknya (Cet.I; Jakarta: AQL Pustaka, 2016),

h. 10-11
61 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h. 45
62 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h. 91
63 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h. 509
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amukan krisis dan demoralisasi yang melanda bangsa saat ini, kiranya

tadabbur al-Qur’an ini dapat dikembangkan untuk menjadi klinik pengobatan

bersumber dari al-Qur’an sebagai asy-syifa’.

2. Tujuan Pekasanaan Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an

Tujuan pembelajaran al-Quran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an

sebagai berikut:64

a. Untuk menjadi landasan serta acuan yang jelas bagi siapa saja yang ingin

mengetahui kurikulum pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an di

SD Islam Athirah 1 Makassar secara menyeluruh

b. Untuk menjadi ukuran keberhasilan penerapan pembelajaran tah}sin, tahfiz}

dan tadabbur al-qur’an di SD Islam Athirah 1 Makassar

c. Untuk menjadi contoh kebaikan dan menebar manfaat yang dapat diikuti

oleh siapa saja yang ingin menerapkan pembelaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur

al-qur’an yang berkualitas.

64 Dokumentasi Sekolah Islam Athirah “Kurikulum Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-
Qur’an” ( 1 juli 2019)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk

mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi diartikan juga dengan suatu

pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian dan dipengaruhi atau

berdasarkan perspektif teoretis yang digunakan untuk melakukan penelitian.1

Oleh karena itu, dalam metode penelitian tulisan karya ilmiah harus

meliputi; jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, instrumen, sumber dan

jenis  data, pengumpulan data, analisis data, dan pengujian keabsahan data.

A. Jenis dan Lokasi Peneitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut lexi J. Moleong,

penelitian kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. misalnya prilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara

deskripsi dalam bentuk  kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 Penelitian ini

telah menggambarkan seperti apa penerapan baik dari segi internal maupun

kondisi eksternal.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian bersifat kualitatif,3 karena

penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan

1Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Jakarta: PT Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 145.

2Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 6.

3Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan
pemikiran orang secara individual atau kelompok. Lihat Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian
Pendidikan (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60.
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mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini

telah mendeskripsikan objek secara alamiah yaitu mengenai pelaksanaan

qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an) dalam pembelajaran al-Qur’an di SD Islam Athirah I Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berpusat di SD Islam Athirah I Makassar.

Argumentasi mendasar pemilihan lokasi penelitian ini dilatar belakangi oleh

lembaga pendidikan formal yang bercorak islami yang mengaplikasikan

qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang

peneliti untuk mengkaji penelitiannya. Maka penelitian yang digunakan adalah

pendekatan deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan keadaan yang ada, baik

keberhasilan dan perkembangan sistem pendidikan sekolah ini yang terfokus

peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation

development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an).

Pendekatan deskriptif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta memahami bahasa dan

tafsiran mereka tentang dunia dan sekitarnya.4 Karena itu peneliti terjun

langsung kelapangan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat penting untuk menguak suatu

permasalahan. Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang sudah

dirumuskan. Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta ataupun

4 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,  h. 5
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angka. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk

menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data untuk

suatu keperluan.5

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat

diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.6

Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini

meliputi:

1. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui

wawancara dan observasi. Sumber data tersebut meliputi:

a. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan keagamaan ialah orang yang

bertugas membantu kepala sekolah dalam membuat kurikulum di

sekolah. Melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum, diharapkan

peneliti dapat memperoleh data tentang peran kepemimpinan kepala

sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation development program

(tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah 1 Makassar.

b. Guru al-Quran, karena dengan mewawacarainya peneliti dapat

mengetahui peran kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic

generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an)

di SD Islam Athirah 1 Makassar.

2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan

tindakan yakni sumber data tertulis antara lain:

a. Sejarah Berdirinya SD Islam Athirah 1 Makassar

b. Visi Misi dan Tujuan SD Islam Athirah 1 Makassar

5 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002). h. 91

6Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006). h. 157
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c. Struktur Organisasi SD Islam Athirah 1 Makassar

d. Data Guru, Staf dan Siswa SD Islam Athirah 1 Makassar

e. Sarana dan Prasarana SD Islam Athirah 1 Makassar

Sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini

adalah kepala sekolah, yang telah memberikan pengarahan kepada peneliti

dalam pengambilan data, dan memberikan informasi serta rekomendasi kepada

informan lainnya seperti wakil kepala sekolah bidang kurukulum dan

keagamaan dan guru al-Quran. Sehingga semua data-data yang diperlukan

peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian selalu melalui proses pengumpulan data. Proses

pengumpulan data tersebut ada banyak metode yang digunakan dan

disesuaikan dengan jenis penelitiannya.

Mengupayakan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang kemudian

disajikan dalam tesis pendekatan kualitatif berisi kutipan-kutipan data. Teknik-

teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Metode Observasi Partisipatif

Metode observasi partisipatif adalah pengamatan terhadap suatu

objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.7 Mengamati

adalah menatapi kejadian, gerak atau proses.8

Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung

di lapangan, tentang pelaksanaan qur’anic generation development program

7 Djaman Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 105

8 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 230
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(tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah I Kota

Makassar.

2. Metode In-depth Interview (Wawancara mendalam)

Metode wawancara mendalam adalah sebuah dialog yang dilakukan

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang

diwawancarai.9 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik

dan jelas dari informan.10

Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan

data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis

pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya

dan materi pertanyaanya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara

yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis

pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya.11Materi pertanyaan dapat

dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan

pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan

jenis masalahnya.

Metode ini digunakan peneliti untuk mewawancarai Kepala Sekolah,

Wakil Kepala Sekolah bidang Keagamaan dan Koordinator guru al-Qur’an

9 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 202
10 Djaman Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta,

2009), h. 130
11 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 63
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yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur

al-qur’an) dan peran kepemimpinan Kepala Sekolah.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel

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

leger, agenda.12 Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang

dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.13

Dokumentasi yang digunakan adalah mengumpulkan data tentang

Kepala Sekolah dan guru al-Qur’an yang berkaitan dengan pelaksanaan

qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an) baik berupa tulisan (data siswa, guru, fasilitas), gambar (struktur

organisasi), profil SD Islam Athirah 1 Makassar dan dokumen terkait

lainnya.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan

dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman

pengumpulan data pada proses penelitian.

b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang

dipakai dalam mengumpulkan data.

12 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 231

13 Djaman Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 148
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c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau

arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik dan metode untuk

pengolahan data sebagai berikut yaitu:

a. Library research, yaitu pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam

penelitian, pengkajian dan catatan terhadap literature atau buku-buku

referensi yang sesuai dengan kebutuhan pembahasan dalam penelitian ini,

karya ilmiah yang relevan terhadap masalah yang dibahas berupa konsep,

teori, dan gagasan para ahli sehubungan dengan objek yang dibahas. Metode

pengumpulan data ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1) Kutipan langsung,  yaitu peneliti mengutip pendapat para ahli yang

terdapat dalam buku-buku referensi yang berhubungan dengan

pembahasan penulisan ini dengan tanpa merubah redaksi kalimatnya dan

makna yang terkandung didalamnya.

2) Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat-pendapat para ahli yang

terdapat dalam referensi dalam bentuk uraian yang berbeda dalam konsep

aslinya, tetapi makna dan tujuannya sama.

b. Field research, yang suatu tehnik pengolahan data dengan melakukan

penelitian langsung dilokasi penelitian atau lapangan tentang objek yang

akan diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit yang ada hubunganya

dengan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan

metode-metode yang telah dipersiapkan yaitu:

1) Observasi, yaitu mengamati dan menggunakan komunikasi langsung

dengan sumber informasi tentang objek peneliti, berkaitan dengan peran
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kepemimpinan Kepala Sekolah terhapad pelaksanaan qur’anic

generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an).

2) Interview, yaitu melakukan wawancara langsung ke Kepala Sekolah

sebagai objek yang akan diteliti dalam peran kepemimpinan terhadap

pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz}

dan tadabbur al-qur’an).

3) Dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi

yang membahas tentang objek penelitian .

2. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya

digunakan teknik analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan

kembali data-data yang terkumpul mengenai peran kepemimpinan kepala

sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation development program

(tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah 1 makassar.

“Menurut Bodgan & Biklen dalam buku Lexy J. Moleong: analisis data

kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah,

mensistensisnya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain”.14

Proses pengolahan dan analisis data pada prakteknya tidak mutlak

dipisahkan. Kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara bersamaan, artinya

hasil pengumpulan data kemudian ditindak lanjuti dengan pengolahan data

ulang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data.

14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006), h. 248
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Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen

utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.15 Data yang

telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian,

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum

memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam

melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir yang

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat

mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui

diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang

signifikan. Maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan, yaitu

Bagian Kurikulum, dan Guru al-Quran SD Islam Athirah 1 Makassar, disusun

secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Begitu pula data yang diperoleh dari informan pelengkap disusun

secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan

penelitian.

15 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2006), h. 82
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2. Penyajian Data (Display Data)

Hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.16 Sedangkan data

yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang

diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi

peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation

development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam

Athirah 1 Makassar.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa tesis atau gambaran

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas.17 Jadi makna-makna yang muncul dari data harus

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan

validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan

tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

Ketiga analisis tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga

menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis

berdasarkan tema- tema yang dirumuskan

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

16 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2006), h. 95

17Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 99
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mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.18

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji,

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.19

Data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan

data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/

kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan

semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul

kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan

lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 320.
19Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 270
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Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak,

ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data

yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti

kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan

maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau

direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan

salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan

cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan

dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang

telah diperoleh. Cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat

dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan

smakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.20

1) Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

20 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 273
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kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck)

dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi,

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan

data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari

pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid

sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

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

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai

ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah

ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan

dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan

dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah

temuannya.21

21 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 275
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e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah

ditemukan oleh peneliti, dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data

yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen

autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.22

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi

tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud

sumber data atau informan.23

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut

diambil.24

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini

masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai

transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat

digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda

validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

22 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 275
23 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 276
24 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, h. 276
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Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang

sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit

terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara auditor yang independen atau

pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai

ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan,

memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan

data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar

confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara

data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya

pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat

dipertanggungjawabkan terkait dengan peran kepemimpinan kepala sekolah

terhadap pelaksanaan qur’anic geeration development (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Athirah

Sejak tahun 1984, bangunan Sekolah Islam Athirah berdiri kokoh.

Mulai dari tingkat TK sampai SMA. Bangunan sekolah ini diresmikan tepat

pada 24 April 1984 silam dan mulai beroperasi pada tahun pembelajaran 1985-

1986. Sebidang tanah dengan luas 12.141 m2 di jalan Kajaolaliddo nomor 22

Makassar yang tadinya diorientasikan untuk pendirian hotel, beralih untuk

pendirian sekolah ini.

Menilik sejarahnya, sekolah ini bermula dari keinginan kuat dari sosok

Bapak Hadji Kalla dan istrinya, Ibu Hadjah Athirah untuk berperan aktif dalam

memajukan pendidikan. Beliau peduli dan punya komitmen tinggi.

Implementasinya pun dihadirkan melalui group bisnisnya merintis sebuah

yayasan. Namanya, Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla

sebagai program CSR pada 9 September 1981. Di bawah Yayasan itulah

dibangun sekolah formal dengan nama Sekolah Islam Athirah, sekolah yang

banyak dikenal hingga sekarang ini.

Nama Athirah ini diambil dari nama sang istri dari Bapak Hadji Kalla.

Athirah bermakna harum atau wangi. Penetapan nama ini tak hanya sekadar

wujud kasih sayang beliau kepada istrinya, tetapi makna nama ini juga

diharapkan mampu menjadi spirit bagi civitas akademika Sekolah Islam

Athirah. Harum dan wangi dalam prestasi dan attitude.1

Kehadiran sekolah ini disambut baik oleh masyarakat. Terbukti, dengan

presentasi siswa yang mendaftar sebagai civitas akademika athirah yang terus

1 Sumber data Dokumentasi Sekolah Islam Athirah Makassar, pada 5 Februari 2020)
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meningkat dari tahun ke tahun. Pengurus yayasan pun melakukan beberapa

ekspansi. Didirikanlah Sekolah Islam Athirah yang kedua pada tahun 1999 di

daerah Bukit Baruga Makassar, mulai dari unit TK sampai SMP dan pada

tahun 2008 unit SMA pun mulai beroperasi. Berikutnya menyusul unit TK di

daerah Racing Centre.

Ekspansi ke empat, Sekolah Islam Athirah pun memilih Kabupaten

Bone sebagai area Sekolah. Didirikanlah Sekolah Islam Athirah Boarding

School, Bone di tahun 2011. Di Bone, sekolah Athirah punya ciri khas dan

keunikan sistem. Tidak sama dengan sistem sekolah yang ada di Makassar,

sekolah Athirah di Bone ini pun pakai sistem Boarding School/diasramakan.

Siswa/siswi yang direkrut dengan komposisi 30% latar belakang ekonomi

keluarga mampu dan biaya mandiri sedangkan 70% latar belakang ekonomi

keluarga kurang mampu, dengan beasiswa penuh dari yayasan.2

Konsep dasar Sekolah Islam Athirah adalah berciri Islam, berjiwa

nasional dan berwawasan global. Pada proses pembelajaran, sekolah ini

berupaya membentuk keseimbangan kecerdasan emosional, intelektual, dan

spiritual. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, namun tetap

pada ciri khas Athirah yaitu qur’anic generation development program (tah}sin,

tahfiz} dan tadabbur al-qur’an). Ini berlaku untuk semua elemen sekolah, mulai

dari TK, SMP, SMA dan utamanya SD dari kelas I hingga VI.

Program-program yang dibuat memproses Sekolah Islam Athirah

menjadi sekolah efektif dan sentral pembelajaran. Prestasi-prestasi yang

dibangun tidak hanya pada wilayah intrakurikuler, tetapi juga pada wilayah

ekstrakurikuler. Baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Metode pembelajaran yang dikembangkan adaptif terhadap teknologi dan

2 Sumber data Dokumentasi Sekolah Islam Athirah Makassar, pada 5 Februari 2020)
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metode pembelajaran kekinian yang memerdekakan siswa dengan pendekatan

active learning.

2. Visi dan Misi SD Athirah 1 Makassar

a. Visi3

“Menjadi sekolah unggul yang berciri Islam, berjiwa nasional dan

berawawasan global”.

b. Misi

“Mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu membekali peserta

didik dengan kecakapan rasional, kecakapan personal, dan kecakapan

sosial”.

c. Motto

Anggun : Dalam sikap dan perilaku yang Islami

Unggul : Dalam mutu dan prestasi

Cerdas : Dalam sains dan teknologi

d. Nilai-Nilai Kalla

K : Kerja Ibadah

A : Apresiasi Pelanggan

L : Lebih Cepat

L : Lebih Baik

A : Aktif Bersama

B. Pelaksanaan Qur’anic Generation Development Program (Tah}sin, Tahfiz}

dan Tadabbur Al-Qur’an)

Mempelajari al-Quran membutuhkan metode yang tepat untuk

mendapatkan hasil yang baik. Guru harus sadar bahwa peserta didik yang

datang ke sekolah sangat membutuhkan ilmu terutama dalam mempelajari al-

3 Sumber data Dokumentasi Sekolah Islam Athirah Makassar, pada 5 Februari 2020
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Quran. Mewujudkan berbagai persoalan dalam tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an sebagai pengetahuan dan prinsip hidup peserta didik . Guru juga harus

sadar bahwa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran secara tidak

langsung kepada pembelajaran al-Quran peserta didik di sekolah.

Hal ini berlaku pada SD Athirah 1 Makassar, dimana setiap guru

diberikan jam pelajaran untuk mengajar dan menerapkan metode pembelajaran

yang sesuai dengan materi dan kondisi yang mendukungnya. Sehingga

membutuhkan langkah-langkah yang baik, anatara lain:4

1. Perencanaan Pelaksanaan Qur’anic Generation Development Program

(Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Perencanaan pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an

sebagai berikut :5

a. Standar Sistem yang Digunakan dalam Pembelajaran Tah}sin, Tahfiz} dan

Tadabbur al-Qur’an.

Tah}sin dalam hal penggunaan sistem pembelajaran tah}sin al-Qur’an,

SD Athirah telah menjalin kerja sama dengan lembaga pembelajaran al-

Qur’an yang berkualitas yang telah diakui oleh berbagai lembaga secara

nasional yaitu Ummi Foundation Surabaya sejak tahun 2013 dan telah

mendapatkan pengakuan oleh wali murid SD Islam Athirah dengan hasil

angket alasan menyekolahkan putra-putrinya di Athirah, mengutamakan

alasannya karena pembelajaran al-Qur’an nya yang baik, selanjutnya

dibuktikan dari antusias orang tua murid yang banyak mengikuti kegiatan

perbaikan bacaan al-Qur’an Metode Ummi.

4 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020

5 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
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Tahfiz} dan tadabbur al-Qur’an, sekolah Athirah juga menggunakan

metode yang telah dikenal secara nasional yaitu Metode Kaisa, yang telah

melakukan MOU sejak tahun 2017, bahkan pendiri metode Kaisa inilah

yang langsung mengajar beserta tim-nya di sekolah Athirah. Metode Kaisa

ini banyak diminati oleh masyarakat karena metodenya yang unik, dengan

memperagakan arti setiap bacaan al-Qur’an dengan gerakan yang selaras

dengan maknanya, sehingga siswa-siswa SD Athirah selain menghafal al-

Qur’an dengan benar sekaligus mereka mengerti makna atau arti dari ayat

yang dihafalnya yang divisualisasikan dengan gerakan yang selaras dengan

maknanya.

b. Standar Buku (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Standar buku yang digunakan dalam program tah}sin SD Islam Athirah

menggunakan buku Metode UMMI diantaranya:6

1) Buku Jilid 1 sampai 6 Metode Ummi ditambah Ghorib dan Tajwid.

2) Al-Qur’an yang digunakan adalah Rosmul Utsmani dan sangat

dianjurkan untuk standar al-Qur’an Ummi.

3) Buku-buku penunjang tah}sin yaitu Waqof Ibtida’ dan buku prestasi

berstandar Ummi dan kesemuanya diterbitkan oleh Ummi Foundation

Surabaya.

Tah}sin SD Islam Athirah menggunakan buku “Belajar Mudah

Menghafal Al-qur’an Metode Ummi” jika hafalannya masih Juz 30, 29,28, 1

dan 2. Selain itu Athirah juga menggunakan al-Qur’an langsung 30 Juz

Rosm Utsmani untuk tahfiz.

6 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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Tadabbur al-Qur’an sederhana untuk SD Islam Athirah

menggunakan al-Qur’an terjamah AQL dan buku Tadabbur “Al-Qur’an

Tadabbur & Praktiknya Panduan Berinteraksi dengan Al-Qur’an”.

c. Standar Target (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Target yang ditetapkan di setiap jenjang pendidikan maka harus diketahui

terlebih dahulu level tah}sin maupun tahfiz} yang menjadi standar umum

sebagai acuan penetapan target SD Islam Athirah 1 Makassar sebagai

berikut :7

Table Target Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an

No

Jenjang Target Tah}sin Targer Tahfiz}

Kelas Jilid
Tim

Ummi
Tim Kaisa/Tadabbur

1 SD Kelas I I-III Level 1 Level 5

2 SD Kelas II IV-VI Level 2 Level 6,7

3 SD Kelas III AQ-Ghorib Level 3 Murojaah

4 SD Kelas IV
Tajwid-

Munaqosyah
Level 4 Level 8,9,10

5 SD Kelas V Pengembangan

Muroja'ah

Juz 30 &

29

Murojaah

6 SD Kelas VI Pengembangan
Level 8 &

Level 9

Level 11 &

Murojaah

7 Sekolah Islam Athirah “Kurikulum Tahsin, Tahfidz, Tadabbur al-Qur’an” ( 10 Januari
2020 )
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2. Pelaksaan Pembelajaran Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an

Proses pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an memiliki

beberapa standar yaitu: 8

a. Waktu

SD : 5 Kali per pekan dengan durasi minimal 60 menit setiap kali

pertemuan

b. Rasio Guru9

Rasio perbandingan antara guru dan murid menyesuaikan kondisi siswa

yang dihadapi guru dalam kelompoknya. 1 : 10  (satu guru menghadapi

sepuluh siswa ) yang sangat dianjurkan sebagai kelas ideal, tidak bisa lebih

banyak siswanya jika kemampuan siswa beragam.

Rasio 1 : 15 ( jika kondisi siswa kemampuannya merata dan keaktifan

bisa dikendalikan). Jika dirata-ratakan maka idealnya 1:10 sampai maksimal 1

guru : 15 anak. Sangat dianjurkan waktu pembelajaran menggunakan sistem

sesi, dengan jadwal flat sama waktu belajarnya setiap hari.

c. Model pembelajaran Tah}sin 10

1) Privat Individual

Satu anak membaca dihadapan guru dan yang lain diberi tugas

mandiri, model ini digunakan ketika kemampuan anak dalam kelompok

tersebut berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh, misalnya jilid 1

jilid 2 dan jilid 3 dalam satu kelompok (tiga jilid yang berbeda dalam satu

kelompok).

8 Sekolah Islam Athirah “Kurikulum Tahsin, Tahfidz dan Tadabbur al-Qur’an” ( 10
Januari 2020 )

9 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
10 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
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2) Klasikal Individual

Pembelajaran al-Qur’an yang diawali dari pembacaan alat peraga

atau klasikal bersama-sama walaupun beda jilid, tetapi hanya 2 perbedaan

jilid yang tidak terlalu jauh misalnya 1 dan 2, kondisi ini digunakan jika

terdapat satu kelompok yang didalamnya tergabung dua jilid yang berbeda.

Pada saat membaca (evaluasi), satu anak membaca yang lain diberi tugas

mandiri.

3) Klasikal Baca Simak

Model ini digunakan ketika dalam satu kelompok terdiri dari anak-

anak yang sama jilidnya tetapi halamannya berbeda, sehingga dalam

prosesnya membaca bersama-sama sebagian dari halaman dari awal

halaman sampai halaman tertinggi dari kelompok tersebut, kemudian proses

setor bacaan atau evaluasinya, satu orang membaca dan yang lain harus

fokus menyimak bacaan temannya yg sedang membaca, menegur ketika

salah.

4) Klasikal Baca Simak Murni

Model pembelajaran inilah yang paling direkomendasikan, yaitu

apabila dalam satu kelompok terdiri dari jilid yang sama dan halaman yang

sama, sehingga sesi klasikal semua siswa fokus pada materi yang sama dan

ketika evaluasi satu anak membaca dari anak paling lancar, yang lain

menyimak halaman yang sama, sehingga per halaman bisa diulang dalam

satu kelompok sejumlah anak di kelompok tersebut, maka hasilnya lebih

banyak dan lebih baik.
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d. Tahapan pembelajaran11

1) Pembukaan, adalah kegiatan pengkondisian para siswa untuk siap

belajar, dilanjutksn dengan salam pembuka dan membaca doa pembuka

belajar al-Qur’an bersama-sama.

2) Apersepsi, mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya

untuk mendapat kaitan dengan materi yang akan diajarkan hari ini.

3) Penanaman konsep, proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang akan

diajarkan hari ini.

4) Pemahaman konsep, memahamkan kepada siswa terhadap konsep yang

telah diajarkan dengan cara melatih siswa untuk membaca contoh-contoh

yang tertulis dibawah pokok bahasan.

5) Latihan/ketrampilan, melancarkan bacaan siswa dengan cara mengulang-

ulang contoh yang ada pada bahasan dan halaman latihan.

6) Evaluasi, pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap

kemampuan dan kualitas bacaan siswa satu per satu.

7) Penutup, mengkondisikan anak untuk tetap tertib  kemudian membaca

doa penutup dan diakhiri dengan salam penutup dari ustdz/ustadzah.

e. Pembagian waktu12

Waktu Kegiatan Keterangan

5 menit

Persiapan Salam Surah Al-fatihah

Do’a

pembuka
Tanya kabar Do’a pembuka

Do’a pembuka

10 menit Hafalan Apersepsi Sesuai target

11 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
12 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
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Penanaman konsep

Pemahaman

Ketrampilan

Evaluasi

10 menit Klasikal Apersepsi Alat peraga /  buku

30 menit Baca simak

Penanaman konsep

Setor bacaan
Pemahaman

Ketrampilan

Evaluasi

5 menit

Drill penutup Dril materi baru Do’a senandung

Do’a Dril hafalan Al-Qur’an

Do’a penutup

3. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Qur’anic Generation Development

Program (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Pengevaluasian pelaksanaan pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur

al-qur’an dibagi tiga yaitu :13

a. Evaluasi harian

Setiap guru harus mengerti bagaimana menilai dan menentukan

perpindahan halaman ketika siswa membaca bacaannya, ketentuannya sebagai

berikut:

Nilai Kesalahan Keterangan

A ( 90 – 100 )
0 Kesalahan satu

halaman

Naik ke halaman berikutnya

berpotensi untuk dipercepat

A- ( 86 – 89 )
1 Kesalahan satu

halaman

Naik ke halaman berikutnya

13 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
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B ( 80 – 85 )
2 Kesalahan satu

halaman

Naik ke halaman berikutnya

B-( 76 – 79 )
3 Kesalahan satu

halaman

Mengulang halaman tersebut

C ( 70 – 75 )
4 Kesalahan satu

halaman

Mengulang halaman tersebut

D ( < 70 )

>4 Kesalahan satu

halaman

Mengulang Halaman tersebut

diberi tambahan dan perhatian

khusus

Ketentuan kesalahan diatas adalah membaca dengan mandiri tanpa

dituntun dari siapapun, jika tidak bisa memperbaiki sendiri maka siswa tidak

bisa naik halaman.

b. Evaluasi Kenaikan Tingkat atau Jilid Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-

Qur’an

Ketika seorang siswa telah menyelesaikan pembelajaran dalam satu

jilid dari halaman 1 sampai 40, maka siswa berhak untuk dites atau diuji untuk

melanjutkan naik ke jilid selanjutnya, dengan ketentuan kenaikan level:14

1) Penguji adalah koordinator guru al-Qur’an pada unit sekolah siswa

2) Setiap unit sekolah hanya 1 koordinator penguji

3) Materi uji diambil dari halaman 1 sampai 40 satu baris perhalamannya

4) Nilai 100 jika 0 kesalahan, Naik jilid berikutnya

5) Nilai 95 jika 1 kesalahan, naik jilid berikutnya

6) Nilai 90 jika 2 kesalahan, naik jilid berikutnya

7) Nilai 85 jika 3 kesalahan, naik jilid berikutnya

8) Nilai 80 jika 4 kesalahan, naik jilid berikutnya

14 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
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9) Nilai 75 jika 5 kesalahan dan belum bisa naik jilid harus mengulang

10) Nilai kkm 80, jadi dibawah 80 belum bisa naik jilid.

c. Evaluasi Hasil Lulusan atau Ujian Akhir Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-

Qur’an

Ketika seluruh rangkaian pembelajaran telah dilalui, halaman demi

halaman, jilid demi jilid sehingga selesai ghorib dan tajwid maka selanjutnya

adalah ujian akhir yang disebut dengan Munaqosyah dengan ketentuan sebagai

berikut :15

1) Peserta munaqosyah telah mendapat rekomendasi dari koordinator.

2) Penguji didatangkan dari Ummi Foundation.

3) Penilaian diambil minimal dari 5 Aspek ( Tartil, Fashohah, Tahfiz}, Ghorib,

Tajwid).

4) Nilai KKM kelulusan 80.

5) Keputusan dan pemberian sertifikat oleh Ummi Foundation

Kualitas lulusan diuji oleh ekternal dari lembaga yang kridibel yaitu

Ummi Foundation. Kuantitas capaian target 80 %, setiap anak lulus SD atau

100% bisa membaca al-Qur’an dengan tartil, sesuai ilmu tajwid dan diakui oleh

lembaga yang terpercaya.16

Proses ini merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan baik.

Sehingga bisa mendapatkan lulusan yang terbaik dalam pencapaian

pembelajaran al-Qur’an baik tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an.

15 Hasil wawancara dengan koordinator guru al-Qur’an
16 Sekolah Islam Athirah “Kurikulum Tahsin, Tahfidz, Tadabbur al-Qur’an” ( 10 Januari

2020 )
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Qur’anic Generation

Development Program (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Pengembangan kemampuan tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an

sebagai salah satu jaminan mutu di SD Islam Athirah 1 Makassar untuk

menyelesaikan pendidikan. Mempelajari al-Qur’an para siswa diharapkan akan

membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan serta tercapainya

perkembangan siswa dalam pembelajaran secara optimal. Namun pada

kenyataannya, pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin,

tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) tidak berjalan mudah dan lancar, beberapa

factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain:17

Faktor yang pendukung pelaksanaan qur’anic generation development

program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) Faktor pendukung dalam

pembelajaran al-Qur’an ada pada 3 kekuatan utama, yaitu:18

a. Metode yang bermutu (buku belajar al-Qur’an) terdiri dari jilid 1-6, ghorib

al-Qur’an dan tajwid dasar beserta alat peraga dan metodologi

pembelajaran.

b. Guru al-Qur’an, agama dan wali kelas yang bermutu, Guru adalah salah satu

ujung tombak dari berhasil atau tidaknya sebuah program pembelajaran al-

Qur’an diskolah, keberhasilah pembelajaran al-Qur’an di SD Islam Athirah

1 Makassar dipengaruhi beberapa faktor.

1) Guru tartil baca al-Qur’an

2) Guru al-Qur’an mampu membaca ghorib al-Qur’an dan tajwid dasar

dengan baik dan menguasai komentarnya serta mampu menghafal dan

mengurai teori ilmu tajwid dalam ayat al-Qur’an.

17 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020

18 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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3) Guru terbiasa membaca al-Qur’an setiap hari.

4) Guru menguasai metodologi atau cara mengerjakan pokok bahasan yang

ada disemua jilid.

5) Guru berjiwa da’i, tidak hanya sekedar mengajar atau mentransfer ilmu

tapi menjadi pendidik bagi siswa untuk menjadi generasi al-Qur’an.

6) Guru disiplin waktu disetiap aktivitas pembelajaran al-Qur’an.

7) Guru komitmen pada mutu disetiap pembelajaran al-Qur’an.

c. Sistem berbasis mutu, Sistem berbasis mutu ini dikenal dengan 10 pilar

untuk mencapai kualitas dengan baik. Antara pilar satu dengan yang lain

adalah rangkain yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasinya.

Diantara sebagai berikut:19

1) Goodwill Manajemen

Goodwill manajemen adalah dukungan dari pengelola, pimpinan dan

kepala sekolah terhadap pembelajar al-Qur’an dan penerapan system

disebuah lembaga. Dukungan itu antara lain:

a) Support pada pengembangan kurikulum

b) Support pada ketersediaan SDM

c) Support pada kesejahteraan guru

d) Support pada sarana  dan prasarana yang menunjnag proses KBM.

2) Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah pembekalan metodologi  dan manajemen

pembelajaran al-Qur’an. Sertifikasi merupakan standar dasar yang

dimiliki oleh guru penagajar. Program ini dialakukan sebagai upaya

19 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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standarisasi mutu pada setiap guru dan dilaksanakan dengan syarat-syarat

sebagai berikut:20

a) Diikuti oleh seluruh guru al-Qur’an yang telah lulus tah}sin.

b) Dilaksanakan selama 3 hari dengan yang telah ditetapkan.

c) Dilatih oleh trainer yang telah direkomendasikan melalui surat

keputusan.

d) Peserta bersertifikasi bersedia menjalankan program dasar lanjutan

pasca sertifikasi.

3) Tahapan Yang Baik dan Benar

Secara umum proses belajar mengajar membutuhkan prosedur, tahapan

dan proses yang baik dan benar yang disesuaikan dengan karakteristik

mata pelajaran yang diajarkan agar tujuan pembelajaran tercapai.

Demikian pula dalam pembelajaran al-Qur’an tah}sin, tahfiz} dan tadabbur

al-qur’an juga membutuhkan tahapan yang baik dan benar, mengajar

anak usia SD tentu berbeda perlakuannya dengan anak usia SMP.

Tahapan mengajar Al-Qur’an yang baik adalah yang sesuai dengan

problem kemampuan peserta didik dalam pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an.

4) Target Yang Jelas dan Terukur

Segala sesuatu yang sudah ditetapkan sasaran dan targetnya akan lebih

mudah melihat ketercapaian indikator keberhasilannya. Dalam

pemebelajran al-Qur’an ditetapkan target standar hendaknya diikuti

lembaga. Karena dari ketercapaian target tersebut  dapat dilihat apakah

lembaga dapat menjalankan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Penetapan target juga penting untuk melakukan evaluasi dan untuk

20 Hasil wawancara oleh koordinator guru al-Qur’an
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selanjutnya mengembangkan treatment tindak lanjut hasil pengamatan

tersebut

5) Mastery Learning Yang Konsisten21

Sesuai dengan karakteristik pengajar al-Qur’an yang mempunyai

komitmen pada mutu. Semua guru pengajar al-Qur’an harus menjaga

konsistensi mastery learning atau ketuntasan belajar, pada dasarnya

dalam mastery learning adalah siswa dapat melanjutkan pembelajar

berikutnya apabila sudah benar menguasai materi dengan baik dan

lancar.

6) Waktu Yang Memadai

Proses pembelajaran al-Qur’an dibutuhkan waktu yang memadai, karena

belajar al-Qur’an membutuhkan keterampilan untuk melatih skill dalam

tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an, semakin banyak diulang dan dilatih

maka semakin terampil pula. Waktu yang memadai adalah waktu yang

dihitung dalam satuan jam tatap muka (60 s.d 90 menit) dan 5-6 tatap

muka/pekan.

7) Quality Control Yang Intensif

Menjaga dan mempertahankan kualitas dibutuhkan adanya quality

control terhadap proses maupun hasil produk yang hendak dicapai.

Begitu pula dalam menjaga dan mempertahankan kualitas pengajaran al-

Qur’an dibutuhkan adanya quality control yang intensif. Baik secara

internal maupun eksternal.

8) Rasio Guru dan Siswa Yang Proporsional

Pembelajaran yang berkualitas salah satunya dipengaruhi oleh faktor

komunikasi dan interaksi yang efektif, sementara itu komunikasi dan

21 Hasil wawancara oleh koordinator guru al-Qur’an
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interaksi yang efektif akan dipengaruhi jumlah guru dan siswa.

Pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an sangat diperlukan

guru dan siswa yang proporsional dan ideal menurut standar yang

ditetapkan. Satu orang guru maksimal akan mengajar pasa 10 sampai 15

orang siswa,  tidak boleh melebihi.

9) Progress Report Setiap Siswa

Progress report diperlukan sebagai  bentuk laporan perkembangan hasil

belajar siswa. Progress report dibagi menjadi beberapa jenis sesuai

dengan kepentingan masing-masing. Bahkan progress report dapat

digunakan sebagai sarana komunikasi dan evaluasi hasil belajar siswa.

Antara lain:

a) Progress report dari guru ke koordinator pengajar al-Qur’an,

bertujuan untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa, kontrol

keaktifan guru mengajar, dan perkembangan kemampuan siswa dari

halaman ke halaman berikutnya.

b) Progress report dari guru ke orang tua siswa, bertujuan untuk

mengetahui hasil belajar siswa dan perkembangan kemampuan siswa

dari halaman dan jilid ke jilid berikutnya.

c) Progress report dari koordinator pada kepala sekolah, bertujuan untuk

mengetahui perkembangan hasil belajar siswa secara klasikal maupun

individual. Pola ini juga dapat dimanfaatkan sebagai laporan

perkembangan kemampuan mengajar kepada kepala sekolah.

Dari hasil progress report tersebut akan lebih mudah jika dilakukan

tindakan dan pengambilan keputusan strategis jika terdapat masalah.

1. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan qur’anic generation development

program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an).
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Kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an akan tampak jelas. Faktor utama mempengaruhi

kesulitan yang dialami oleh peserta didik adalah berasal dari peserta didik

itu sendiri, Antara lain :22

a. Faktor internal

Pembelajaran merupakan suatu dasar penting dari hasil-hasil

perilaku jika ia bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur

dan komposisinya. Pelaksanaan pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur

al-qur’an adalah suatu hal yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh

banyak faktor dan meliputi berbagai aspek baik yang bersumber dari peserta

didik itu sendiri. Secara umum faktor-faktor yang menghambat efektifitas

pembelajaran Al-Qur’an, yaitu:

1) Moving class23

Moving class merupakan salah cara mudah untuk mengelompokkan

siswa dalam belajar sesuai kemampuan belajar tahsin, tahfidz dan

tadabbur. Tetapi disisi lain ini menjadi suatu faktor yang dapat

menghambat berjalan lancar suatu pembelajaran, karena butuh waktu

yang banyak  untuk pindah dan mengatur kelompok masing-masing yang

sebagian berada di luar kelas ataupun di Mesjid.

2) Wali kelas tidak merata dalam hal penguasaan al-Qur’an, disebabkan

karena latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda.

3) Tim pengajar al-Qur’an tidak merata dalam manajemen kelas,

disebabkan latar belakang pendidikan yang variatif, bahkan beberapa

22 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020

23 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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diantaranya bukan sarjana pendidikan. Baik dari segi tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an.

4) Tidak merata pelaksanaan matrikulasi bagi siwa yang kemampuannya

rendah, dan hanya dikaksanakan bagi  siswa-siswi kelas 5 dan 6.

5) Motivasi siswa sangat variatif terhadap pembelajaran al-Qur’an, Motivasi

memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan sesuatu hal.

Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai.

Motivasi yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah

untuk mencapai kesuksesan walaupun berbagai kesulitan menghadang.

6) Sebagian siswa kesulitan dalam mempelajari al-Qur’an antara lain:

a) Menghafal huruf hijaiyyah.

b) Memahami ilmu tajwid

c) Memahami tanda waqof

d) Memahami bacaan hukum mad

e) Penerapan huruf sesuai dengan makhrojnya.

7) Daya ingat rendah. Daya ingat rendah sangat memengaruhi hasil belajar

seseorang. Anak yang sudah belajar dengan keras namun daya ingat di

bawah rata-rata hasilnya akan kalah dengan anak yang mempunyai daya

ingat tinggi.

b. Faktor eksternal24

1) Faktor keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan

pertama. Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar.

2) Suasana rumah. Suasana keluarga yang sangat ramai atau gaduh, tidak

mungkin anak dapat belajar dengan baik. Hendaknya suasana di rumah

24 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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selalu dibuat menyenangkan, tentram, dan damai. Keadaan ini akan

menguntungkan bagi kemajuan belajar anak.

3) Keadaan ekonomi. Ekonomi keluarga yang  kurang  mampu terkadang

membuat anak lebih  rajin dalam  bekerja  membantu orang  tua  mereka

dari  pada  belajar, dan untuk anak yang terlahir dalam keluarga ekonomi

yang belebihan akan membuat mereka malas untuk belajar dan lebih

memilih untuk bersenang-senang.

4) Lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini adalah lingkungan tempat

tinggal, aktivitas dalam masyarakat, dan juga teman sepergaulan.

Diantara ketiga lingkungan sosial ini yang paling berpengaruh pada diri

peserta didik adalah lingkungan teman sepergaulan. Karena teman

bergaul mempunyai kesempatan yang lebih besar dan cepat masuk  untuk

memengaruhi temannya.

Faktor-faktor dalam pembahasan ini, kita dapat melihat dan

mengalisa dengan baik, sehingga anak peserta didik dapat diatasi dengan

baik dan diberikan suatu cara untuk mengatasinya.

C. Peran Kepala Sekolah dalam Pembinaan Pelaksanaan Qur’anic

Generation Development Program (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an)

Strategi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tah}sin, tahfiz}

dan tadabbur al-qur’an adalah pendayagunaan dan penggunaan sumber daya

yang ada yang dapat diadakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi

dan misi sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga

sekolah dan kegiatannya.

Kepala sekolah berada di garda terdepan dalam menjalankan

kepemimpinannya dapat diukur keberhasilannya. Produk akhir kepemimpinan

kepala sekolah adalah prestasi sekolah yang berubah baik guru maupun
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siswanya. Perubahan guru dan siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari

yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari yang tak bisa menjadi

bisa, dari yang tidak berprestasi menjadi berprestasi.

Kepala sekolah berandil kuat dalam pembentukan kualitas manusia

yang dipimpinnya menjadi generasi handal penerus bangsa. Adapun peran

kepemimpinan kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar secara umum

sebagai berikut:25

a. Kepala sekolah sebagai Educator (Pendidik)

Peran kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar, dalam

melaksanakan fungsinya sebagai educator, antara lain :26

1. Memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga

pengajar di sekolahnya

2. Menempatkan tenaga pengajar al-Qur’an sesuai dengan kompetensinya.

Mulai dari jilid 1 sampai jilid 6 ditambah dengan al-Qur’an, ghorib dan

tajwid dasar.

3. Memberikan nasehat kepada warga sekolah peserta didik dan guru.

Terutama yang terlambat dating kesekolah dan  yang melalaikan tugasnya

didalam dan diluar kelas.

4. Melaksanakan model pembelajaran yang menarik untuk mencapai target

5. Mengadakan program akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang

memiliki kemapampuan diatas rata-rata.

6. Matrikulasi tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an bagi peserta didik

memiliki pengetahuan yang menengah ke bawah dan dilaksanakan dua kali

dalam sepekan.

7. Menunjukkan komitmen tinggi dan focus pengembangan kurikulum

25 Wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Khasan, pada tanggal 5 Februari 2020
26
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8. Mempasilitasi segala kebutuhan belajar mengajar, pengadaan buku jilid,

waqof ibtida’ meja belajar khusus untuk pembelajaran al-Qur’an

9. Menyusun program pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

evaliasi.

10. Melaksanakan program remedial bagi peserta didik yang tidak mencapai

target dalam evaluasi harian atau tingkat kenaikan jilid.

Berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru al-Qur’an dapat

dibuktikan Kepala Sekolah menugaskan guru al-Qur’an untuk mengikuti,

workshop, seminar, pelatihan pembelajaran al-Qur’an, dan melakukan

supervisi, evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Adapun kepada peserta didik kepala sekolah juga melakukan dorongan

antara lain dengan pengarahan terhadap peserta didik, adanya program

munaqosyah satu sampai tiga kali setahun dan khotaman al-Qur’an.

b. Kepala sekolah sebagai Manager

Sebagai seorang manager kepala sekolah memiliki strategi yang tepat

untuk memberdayakan kepada tenaga kependidikan dengan kerjasama,

memberi kesempatan kepada para pendidik untuk meningkatkan profesinya

dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dalam berbagai kegiatan

yang menunjang program sekolah.

Kepala sekolah SD Athirah 1 Makassar sebagai menager telah

melaksanakan fungsinya, antara lain:27

1. Membuat program kerja pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an.

2. Membuat jaminan mutu hafalan 3 juz dan 6 jilid pelajaran dasar hingga

ghorib dan tajwid dasar untuk jenjang Sekolah Dasar. Hal ini dapat dilihat

pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an.

27 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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3. Menyusun program pembelajaran al-Qur’an yang dalam penyusunannya

melibatkan pihak yayasan, departement keagamaan, kepala sekolah, wakil

kepala sekolah bidang keagamaan dan guru al-Qur’an.

4. Menyusun organisasi kepegawaian di sekolah hal ini terbukti dari adanya

struktur organisasi sekolah, organisasi tim guru al-Qur’an.

5. Menyusun kepanitiaan untuk masing-masing kegiatan seperti evaluasi

pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an baik untuk Mid

Semester, penilaian akhir semester dan maupun khotaman al-Qur’an.

Hal ini menunjukkan  bahwa kepala sekolah sebagai manager

melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam lingkungan SD Islam Athirah

1 Makassar.

c. Kepala sekolah sebagai Administrator

Berkaitan dengan peran kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar

sebagai administrator peran kepala sekolah erat hubungannya dengan aktivitas

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara

spesifik, kepala sekolah telah melaksanakan fungsinya sebagai administrator,

antara lain:28

1. Mengelolah administrasi kurikulum sekolah baik tingkat nasional ataupun

kurikulum lembaga yang bersifat otonom.

2. Mengelolah administrasi peserta didik dengan menyusun jadwal, kapan

waktu belajar, waktu istirahat dan waktu bermain atau bersosialisasi dengan

lingkungan sekitar.

3. Mengelolah administrasi personalia seperti Tata Usaha, Guru, peserta didik

dan lain-lain yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, penilaian,

promosi dan kesejahteraan.

28 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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4. Mengelolah administrasi kepegawaian yang menunjang kegiatan-kegiatan

sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan.

5. Mengelolah administrasi sarana dan prasarana yang dipergunakan dan

menunjang proses pembelajaran peserta didik seperti gedung, ruang belajar

atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya.

6. Mengelolah administrasi kearsipan mulai dari pembuatan, penerimaan,

pengumpulan, pengaturan, perawatan da penyimpanan dengan cepat

ditemukan saat dibutuhkan.

7. Mengelolah administrasi keuangan dengan menyiapkan bukti-bukti yang

lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan

peraturan.

8. Mengelolah administrasi program pengajaran ialah terkait dengan

pembelajaran menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kegiatan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat

menunjang produktivitas sekolah. Kepala sekolah yang menjalankan fungsinya

sebagai administrator ada hubungannya yang erat dengan berbagai aktivitas

pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan

pendokumentasian seluruh program sekolah. Serta mengecek secara rutin

administrasi guru khususnya guru al-Qur’an. Sehingga pada umumnya

administrasi guru tertib dan baik.

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor

Kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar telah menjalankan

fungsinya sebagai supervisor yang mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh



94

tenaga pendidik khususnya guru al-Qur’an. Adapun yang dialakukan kepala

sekolah sebagai supervisor sebagai berikut:29

1. Kepala sekolah telah melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian

untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan agar kegiatan pendidikan

di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

2. Telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga

pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam

melaksanakan pekerjaannya.

3. Kepala sekolah sebagai supervisor telah mewujudkan kemampuan

menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta

memanfaatkan hasilnya.

4. Secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang

dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses

pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan

metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses

pembelajaran.

5. Kepala Sekolah telah memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan

penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan

qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-

qur’an ) untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar.

6. Membimbing guru-guru al-Qur’an agar mereka dapat memahami secara

jelas tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara

aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan.

29 Hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah Khasan. S.Pd, pada tanggal 5 Februari
2020
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7. Membimbing guru-guru al-Qur’an agar mereka dapat memahami lebih jelas

tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid yang berkaitan dengan al-

Qur’an.

8. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-

standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.

Berdasarkan wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa kepala

sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar dalam melaksanakan tugasnya sebagai

supervisor dengan dua tehnik, yaitu :30

1) Teknik yang bersifat individual

a. Kunjungan kekelas

b. Observasi kelas

c. Pertemuan individu

d. Kunjungan antar kelas

e. Menilai diri sendiri

2) Teknik kelompok

b. Pertemuan orientasi bagi guru baru

c. Demonstrasi belajar

d. Rapat guru

e. Diskusi

Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus

keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan

kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan

dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang

ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan

pembelajaran.

30 Wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Khasan, pada tanggal 5 Februari 2020
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f. Kepala sekolah sebagai Leader (Pemimpin)

Kepemimpinan kepala sekolah dapat menumbuh-suburkan kreativitas

sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam

rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat

menerapkan gaya kepemimpinan secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan yang ada. Ethos kerja guru lebih tinggi ketika dipimpin

oleh kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kondisi

sekolah.

Kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar sebagai leader telah

mekasanakan fungsinya, antara lain:31

1. Memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga

pendidik dan mendelegasikan tugas.

2. Sebagai pelaksana tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap

kelompoknya. Serta berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan

kelompoknya, juga program yang telah ditetapkan bersama.

3. Sebagai perencana harus membuat dan menyusun perencanaan, sehingga

segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja,

tatapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan.

4. Sebagai seorang ahli yang mempunyai keahlian terutama yang berhubungan

dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya.

5. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok jangan sampai

terjadi perselisihan dan  berusaha mambangun hubungan yang harmonis

sesame guru.

6. Mewakili kelompok yang menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di luar

kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya.

31 Wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Khasan, pada tanggal 5 Februari 2020
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7. Bertindak sebagai pemberi ganjaran / pujian dan hukuman.

Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak

sumbangan terhadap kelompoknya.

8. Bertindak sebagai wasit dan penengah dalam menyelesaikan perselisihan

atau menerima pengaduan antara anggota-anggotanya dan bertindak tegas,

tidak pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya.

9. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknyaterhadap perbuatan-

perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya.

10. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (idiologist) yang mempunyai konsep

yang baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya

mempunyai garis yang tegas menuju kearah yang dicita-citakan.

Inilah merupakan suatu pembuktian bahwa sebagai leader telah

berusaha dengan maksimal dalam menajalankan fungsinya.

g. Kepala sekolah sebagai Inovator

Kepala sekolah dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai

innovator adalah ”kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru,

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga

kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran

yang inovatif.

Kepala sekolah Athirah 1 Makassar sebagai inovator telah mencari,

menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah terhadap

pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an, antara lain:32

1. misalnya moving class ( mengubah strategi pembelajaran al-Qur’an dari

pola kelas menjadi kelompok sesuai dengan jlid masing-masing.

32 Wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Khasan, pada tanggal 5 Februari 2020
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2. Mengadakan alat peraga dan alat-alat lainnya untuk menbantu kemudahan

dalam belajar.

3. Membuat kelas kecil untuk pembelajaran al-Qur’an dapat dijaga oleh guru

(fasilitator), yang bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik

dalam belajar al-Qur’an.

4. Menbuat ruang kelas skali kecil ditempat tertentu untuk pembelajaran al-

Qur’an.

5. Mengadakan murajaah bersama sebelum dan sesudah shalat berjamaah

untuk shalat dzhur dan shalat ashar.

6. Mengadakan shalat dhuha berjamaah disetiap kelas masing-masing setiap

hari.

7. Mengadakan program Jalan Kalla bagi seluruh tenaga pendidik beserta

laporan tiap hari.

Kepala sekolah sebagai inovator telah mencerminkan dari cara

melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, rasional dan

obyektif, keteladanan, disiplin, serta fleksibel. Dalam hal ini Kepala sekolah

SD Islam Athirah 1 Makassar dalam melaksanakan fungsinya sebagai

innovator sangat baik.

h. Kepala sekolah sebagai Motivator

Kepala sekolah sebagai motivator memiliki strategi yang tepat untuk

memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam melakukan berbagai

tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan

lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargan

secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber melalui pengembangan pusat

sumber belajar.
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Kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar telah memberikan

motivasi kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sebagai berikut:33

1. Melalui pendekatan agama spiritual dengan cara mengadakan ceramah

agama yang dilakukan dengan berisikan arahan kepada peningkatan

aqidah dan akhlak bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

2. Memberikan contoh berprestasi untuk mendorong para guru dan peserta

didik untuk berprestasi dalam bentuk hal sekecil apapun, misalnya

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik

3. Memberikan pengakuan terhadap pesrta didik apa yang dicapai oleh

berupa pujian atau ucapan selamat baik ketika situasi formal ataupun non

formal.

4. Memberikan waktu untuk meningkatan pengetahuan, pengalaman serta

kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan peserta didik.

5. Memberikan tanggung jawab sebagai bentuk kepercayaan kepada tenaga

pendidik dan peserta didik terhadap tugas atau wewenang yang diberikan,

Kepercayaan inilah yang mampu membuat tenaga pendidik dan peserta

didik termotivasi meningkatkan kemampuannya.

Sebagai kepala sekolah, Kepala sekolah SD Islam Athirah 1 Makassar

selalu memberikan motivasi kepada para guru agar senantiasa meningkatkan

pengetahuan dan kompetensi diri. Berdasarkan hasil wawancara kepada

seluruh komponen pendidikan di SD Islam Athirah 1 Makassar termasuk

stakeholdernya menilai bahwa Kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dengan sangat baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis memperoleh

beberapa catatan positif yang dapat disimpulkan yaitu bahwa : seorang kepala

sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin baik, sebagai

33 Wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Khasan, pada tanggal 5 Februari 2020
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edukator, manajer, administrator supervisor, leader, inovator dan motivator

dapat berjalan dengan baik dan berhasil baik perlu disertai dengan tekad,

semangat, kompetensi/kemampuan diri, serta suatu keberanian untuk

menggunakan kekuatan (strength), menghadapi hambatan (weaknesses),

memanfaatkan peluang (opportunities), dan menghadapi tantangan (threats),

disamping itu harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan

stakeholder yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang peran kepemimpinan

kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic generation development

program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di SD Islam Athirah 1

Makassar, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an) dalam pembelajaran al-Qur’an disesuaikan dengan

bacaan tingkatan bacaan siswa. Kemampuan siswa dalam pelaksanaan

tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an dilihat dari hasil tes, dapat ditarik

kesimpulan bahwa rata-rata untuk kemampuan tergolong dalam kategori

cukup dengan presentasi 43%.

Tetapi yang masih menggunakan jilid dilakukan pembenahan dari

awal mulai dari pembetulan bacaan hurufnya, makhraj huruf, serta

pembaikan bacaan mad. Pembelajaran tersebut tidak lepas dari strategi dan

teknik guru dalam mengajarkan materi, maupun dalam metode

pembelajaran. Strategi Pembelajaran yang dimaksud adalah secara

individual, klasikal individual, klasikal baca simak.

2. Peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic

generation development program (tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an) di

SD Islam Athirah I Kota Makassar. Berjalan dengan baik dan maksimal dan

dapat diuraikan sebgai berikut: a) sebagai pendidik (edukator),

b) sebagai manager, c) sebagai administrator, d) sebagai supervisor,

e) sebagai leader, f) sebagai inovator, dan g) sebagai motivator.
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B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah : 1) Guru al-Qur’an dapat menambah

wawasan dalam meningkatkan profesionalisme dalam mengajar baik dari segi

manajemen kelas, pemahaman materi dan penggunaan metode untuk

memaksimalkan pembelajaran tah}sin, tahfiz} dan tadabbur al-qur’an. Kecakapan

dalam bidang penguasaan materi dan metode sudah menjadi tuntutan bagi guru al-

Qur’an untuk melihat perkembangan peserta didik. 2) Kepala sekolah dapat

mengoptimalkan perannya sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan proses

pelaksanaan qur’anic generation development program (tah}sin, tahfiz} dan

tadabbur al-qur’an) dan membuat program yang manarik buat siswa untuk terus

belajar al-Qur’an. Memberikan rekomendasi kepada pihak lembaga dan

pemerintah untuk membuat program yang merata sehingga peserta didik dapat

mengembangkan al-Qur’an dengan baik, dan menjadi daya tarik yang sama

dengan mata pelajaran yang umum.
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LEMBAR OBSERVASI

PELEKASANAAN QUR’ANIC GENERATION DEVELOPMENT
PROGRAM (TAH}SIN, TAHFIZ} DAN TADABBUR AL-QUR’AN)

No Jenis Kegiatan
Terlaksana

Ya Tidak

1. Perencanaan. Standar system, standar buku dan

standar target

√

2. Pembukaan. Salam pembuka dan membaca doa √

3. Apersepsi. Mengulang kembali materi yang

telah diajarkan sebelumnya

√

4. Penanaman konsep. Proses menjelaskan

materi/pokok bahasan

√

5. Pemahaman konsep. Memahamkan kepada

siswa terhadap konsep yang telah diajarkan

√

6. Latihan/ketrampilan. melancarkan bacaan

siswa dengan cara mengulang-ulang

√

7. Evaluasi. Pengamatan sekaligus penilaian

melalui buku prestasi

√

8. Penutup. Membaca doa penutup dan diakhiri

dengan salam

√

9 Evaluasi. Harian, tingkat dan Munaqosyah √



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Wawancara Penelitian Tesis “ Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah
Terhadap Pelaksanaan Qur’anic Generation Development Program (QGDP) di
SD Islam Athirah 1 Makassar

Objek penelitian : SD Islam Athirah 1 Makassar

Tanggal penelitian : 04 Desember 2019

Tempat wawancara : Kantor Kepala Sekolah

Masalah pokok dala tesis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan qur’anic generation development program (Tah}sin,

Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an) di SD Islam Athirah I Kota Makassar ?

2. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap pelaksanaan qur’anic

generation development program (Tah}sin, Tahfiz} dan Tadabbur Al-Qur’an) di

SD Islam Athirah I Kota Makassar ?

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pelaksanaan QGDP?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan QGDP ?

3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pelaksanaan QGDP ?

4. Bagaimana memberikan solusi terhadap problematika pelaksanaan QGDP ?

5. Bagaimana kesimpulan bapak/ibu mengenai pelaksanaan QGDP ?
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a. Biodata Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, identitas kepala

madrasah penulis uraikan sebagai berikut.

Nama Lengkap : Khasan, S.Pd

Pendidikan Terakhir : S1

Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris

Tabel 1. Keadaan kepala sekolah dan guru

No Nama Gol Bidang Studi Jabatan

1 Khasan, S.Pd III/a - Kepala

Sekolah

2 Jamaluddin M, S.Ag., M.Pd III/c PAI Wakasek

Kesiswaan

3 Arfiyuni Firman, S.Pd.,

M.Pd

III/c Team

Teaching

Wakasek

Kurikulum

4 Hadiwijaya, S.Kom Team

Teaching

Wakasek ICT

& Sarpras

5 A.Dian Erawati, SS. S.Pd III/b Guru Kelas Walas 1 Ar-

rosyid

6 Nur hastri yusuf, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 1 Ar-

rahim

7 Kamariah, S.Pd III/c Guru Kelas Walas 1 Ar-

Rahman

8 Ernawati, S.Si III/d Guru Kelas Walas 1 Ar-

rauf

9 Dwi Asmiana, SS.I III/a Guru Kelas Walas 2 As-

sami’



10 Risma, S.Si III/b Guru Kelas Walas 2 As-

syakur

11 Hj. Siti Supianah, S.Pd IV/a Guru Kelas Walas 2 As-

shobur

12 Hj. Ernawati, S.Pd III/d Guru Kelas Walas 2 As-

syahid

13 Haisyah III/d Guru Kelas Walas 2 As-

salam

14 Siti Bahriah III/a Guru Kelas Walas 3 Al-

adzim

15 A.Besse Taebah, S.Pd III/c Guru Kelas Walas 3 Al-

aliim

16 Wahyuddin, S.Pd III/a Guru Kelas Walas 3 Al-

adlu

17 Asniwati, S.Pd III/d Guru Kelas Walas 3 Al-

aziiz

18 Fatmawati Syam, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 4 Al-

hakiim

19 Hj. Hasnawati, S.Pd IV/a Guru Kelas Walas 4Al-

hayyu

20 Kartini, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 4 Al-

hamiid

21 H. Dzul kifli, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 4 Al-

haqqu

22 Windarti, S.Pd III/c Guru Kelas Walas 4 Al-

hafidz



23 Musdalifah Ismail, S.Pd III/a Guru Kelas Walas 5 Al-

Mughny

24 Nur Hidayani, S.Pd III/a Guru Kelas Walas 5 Al-

mushawwir

25 Nuryani, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 5 Al-

majiid

26 Israwahyuni, S.Pd., M.Pd III/c Guru Kelas Walas 6 An-

nuur

27 Halimah, S.Pd III/ a Guru Kelas Walas 6 Al-

kariim

28 Ahriani, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 6 Al-

ghafur

29 Muh. Shaleh, S.Pd III/d Guru Kelas Walas 6 Al-

ghany

30 Agustiana, S.Pd III/b Guru Kelas Walas 6 Al-

khobiir

31 Hariyati, S.Pd III/a Pendamping -

32 Wahidah, S.Pd IV/a Pendamping -

33 Hj. Rahmi Shaleh, S.Pd III/d Pendamping -

34 Magfirah Muhiddin, S.Pd III/a Pendamping -

35 Sri Rahayu, S.Pd III/a Pendamping -

36 Abi Dzar Al-Ghifari III/a Pendamping -

37 Hasnita liliana, S.Pd III/a Pendamping -

38 Halmina.A, M.a II/c Pendamping -

39 Dewi, S.Pd III/a Pendamping -

40 Ayu Nurmawaddah Dainur, III/a Pendamping -



S.Pd

41 Kartia Amriani, S.Pd III/b Pendamping -

42 Ria Adriani, S.Pd III/a Pendamping -

43 Dra. Salma Nuhung III/d PAI -

44 Drs. H. Sappe IV/a PAI -

45 St. Subaedah, S. Ag III/d PAI -

46 St. Mudahari, S. Ag III/d PAI -

47 Muh. Ruswan Wajib, M.Pd III/a PJOK -

48 Magfur III/b PJOK -

49 Arifuddin, S.Pd III/d PJOK -

50 Azwar, M.Pd III/a PJOK -

51 Syahrianti, M.Pd III/b PJOK -

52 Dewi Purnama Sudji, M.Pd III/a PJOK -

53 Rika Rahayu, S.Pd III/a Bhs. Inggris -

54 Nidiah Alwiyah, S.Pd III/a BK -

55 Nur Hujrah, S.Pd III/b BK -

56 Fajriati Ummah, S.Pd III/a BK -

57 A.Nur Alam, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

58 Sansur, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

59 Nuraeni, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

60 Mutmainnah, SS Honorer G. Al-Qur’an -

61 Ninuk Kushandini, S.I.Kom Honorer G. Al-Qur’an -

62 Sabella Nur hidayah, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

63 Suardi, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

64 Adam Buldani, S.Th.I Honorer G. Al-Qur’an -

65 Hasruddin, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -



66 Haerul Husain, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

67 Harfan Bali, M.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

68 Harisman, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

69 Mahbuddin, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

70 Nur Huriyani, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

71 Santun Nur istiqomah, ST Honorer G. Al-Qur’an -

72 A.Baso Darussalam, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

73 Irfan, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

74 Mabrur Tahir, S.Pd.I Honorer G. Al-Qur’an -

75 Fenny Sugianty, S.Pd Honorer G. Al-Qur’an -

b. Keadaan Siswa

Adapun keadaan siswa yang belajar di SD Athirah 1 Makassar adalah

sebagai berikut :

Tabel. 2 Data siswa menurut kelas SD Athirah 1 Makassar

No
Tahun

Pelajaran

Jenis Kelamin Jumlah

SeluruhnyaL P

1 2015/2016 368 367 735

2 2016/2017 365 374 739

3 2017/2018 369 368 737

4 2018/2019 368 377 745

5 2019/2020 365 354 719



c. Keadaan Sarana Prasarana

Tabel. 3 Keadaan Sarana Prasarana

No Jenis Sarana
Jumlah

Ruangan
Ket

1 Ruang Kepala 1 Baik

2 Ruang Guru 1 Baik

3 Ruang Teori/Kelas 28 Baik

4 Perpustakaan 1 Baik

5 Auditorium 1 Baik

6 Multimedia 1 Baik

7 Masjid/Mushallah 1 Baik

8 Ruang Pramuka 1 Baik

9 PMR/UKS 1 Baik

10 Kantin Sekolah 2 Baik

11 Gudang 1 Baik

12 Ruang Tamu 1 Baik

13 Koperasi 1 Baik

14 Kamar Mandi/WC

Guru
16 Baik

15 Kamar Mandi/WC

Siswa
16 Baik

16 TU 1 Baik



Foto: SD Islam Athirah 1Makassar



Foto: Suasana pelaksanaan QGDP (Tahsin, Tahfidz dan Tadabbur) Siswa SD
Islam Athirah 1 Makassar



Foto: Evaluasi kenaikan Jilid Siswa SD Islam Athirah 1 Makassar

Foto: Siswa munaqosyah tahsin, tahfidz dan tadabbur



Foto: Khotaman dan Imtihan SD Islam Athirah 1 Makassar
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