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ABSTRAK 

 

Nama  : Andi Husriadi Anwar 

NIM  : 80300217038 

Judul : Implementasi Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam dalam Mewujudkan 

Masyarakat Madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

 

Tesis ini membahas tentang Implementasi Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam 

dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, dan (2) mendeskripsikan faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan masyarakat madani di Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

manajemen. Penelitian berlokasi di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao yang 

merupakan laboratorium school Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Pengambilan data menggunakan sumber data primer yang bersumber dari observasi dan 

wawancara dengan infroman, dan sumber data sekunder yang bersumber dari data 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dapat mewujudkan masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao. Hal ini dapat dibuktikan dengan peran kepala madrasah sebagai 

pemimpin yang memiliki sikap shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Adapun faktor 

yang mendukung peerwujudan masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao adalah setiap sekolah yang berlabel Madrasah akan sangat mudah untuk 

mewujudkan masyarakat madani di lingkungannya. Hal itu bisa terjadi karena masyarakat 

madani merupakan suatu istilah yang diambil dari proses peristiwa dakwah Nabi 

Muhammad saw, memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang juga memiliki 

pengetahuan agama yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam mewujudkan 

masyarakat madani di pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah belum 

sempurnanya komunikasi yang terjalin antar kepala madrasah wakil kepala madrasah 

beserta guru-guru yang berada di madrasah.   

Implikasi dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam di Madrasah, agar tercipta masyarakat madani dalam lingkungan 

madrasah dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi kepada 

kepala madrasah untuk senantiasa memperbaiki kepemimpinan dalam pendidikan Islam 

terkhusus masalah sikap tabligh (komunikasi) agar masyarakat madani bisa terwujud 

dengan baik.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan 

sehingga kemampuan pemimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan 

organisasi. Maka, esensi kepemimpinan adalah kepengikutan kemauan orang lain 

untuk mengikuti keinginan pemimpin. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam 

kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Baik di dunia bisnis maupun di 

dunia Pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial,  politik, pemerintah Negara 

dan lain-lain, kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau 

organisasinya.1 Sebab, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu 

membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia 

memberikan kesejahterahan dan kebahagiaan pada bawahan dan masyarakat luas.2 

Pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa memengaruhi secara 

konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus 

dikerjakan bersama-sama (melakukan kerja-sama), dan bahkan kepemimpinan sangat 

memengaruhi semangat kerja kelompok. 

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam terdiri dari tiga kata yaitu 

kepemimpinan, pendidikan dan Islam. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

kemampuan mengarahkan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja 

 

1Abd. Wahab HS dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spritual 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) h. 79. 

2Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership: Membangun Super Leadership 

Melalui Kecerdasan Spiritual (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) h. 7. 



 

 2 
 

 

bersama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

pimpinan mereka.3 Menurut Mondy dan Premeaux bahwa leadership or leading 

involeves influencing others to do what the leader wants them to do4.  Pendapat 

Ivancevich, leadership as a process of influencing other to facilitate the attainment of 

organitationally relevant goal.5 

Makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.6 Islam menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 

saw., berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an, yang diturunkan ke dunia sebagai 

wahyu dari Allah swt.7 Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam yaitu suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi 

dalam lingkup penggerakan pelaksanaan pendidikan demi tecapainya tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan firman Allah swt., dan sabda 

Rasulullah saw. Dalam kegiatannya pemimpin memiliki kekuasaan untuk 

mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakan. Pada pemberian tugasnya pemimpin harus memberikan arahan dan 

 

3Fatah Syukur, Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan (Cet. II; Semarang: Program 

Pascasarjana Iaiin walisongo Semarang, 2015), h. 152. 

4Mondy, R. W. And Premaeaux, Management: Concepts, Practices and Skills (New Jersey: 

Prentice Hall Inc Englewend Cliffs, tt), h. 345. 

5Invacevich, Human Resources Manajemen (Singapura: McGraw-Hill International, 2008), h. 

413  

6Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 20. 

7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 340. 
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bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan 

mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala madrasah merupakan salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga 

pendidikan Islam, kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan karena ia 

merupakan pemimpin di lembaganya. 8 Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak 

ditentukan oleh kepala madrasah karena mereka merupakan pengendali dan penentu 

arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. 

Kepemimpinan pendidikan memerlukan perhatian utama karena melalui 

kepemimpinan yang baik kita harapkan lahirnya tenaga-tenaga yang berkualitas 

dalam berbagai bidang, baik sebagai pemikir maupun pekerja. Intinya melalui 

pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga yang siap latih 

dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dawam Rahardjo dalam melawan globalisasi reinterpretasi ajaran Islam: 

pesiapan sdm dan terciptanya masyarakan madani mendefinisikan masyarakat madani 

sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan 

bersama. Dawam menjelaksan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan 

dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri 

dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu 

persaudaraan.9 

Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat 

yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, 

 

8Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 24. 

9Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat 

Madani, h. 314.  
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berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, 

mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak 

asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat demokratis.10 

Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga 

negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat 

madani adalah tiang utama kehidupan politik demokratis,sebab masyarakat madani 

tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapinjuga 

merumuskan dan mnyuarakan aspirasi masyarakat.11 

Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam 

membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Istilah masyarakat madani 

adalah terjemahan dari civilized society, yang berarti masyarakat yang 

berperadaban.12 Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, 

pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau 

keinginan tertentu. 

Jika diperhatikan, kata madani mirip dengan kota Madinah. Memang 

demikian, karena kata madani berasal dan terjalin erat dengan secara etimologi dan 

terminologi dengan Madinah yang menjadi ibu kota pertama pemerintahan Muslim. 

Dengan demikian, pemikir muslim dapat megartikan civil society yang berarti 

masyarakat Madinah. Oleh karena itu, civil society dipandang sama dengan 

masyarakat ideal di kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah saw, dengan 

 

10H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005),  h. 5. 

11M. Dawan Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial 

(Jakarta: LP3ES, 1999), h. xxiii.  

12Qodry Azizy, Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Pesiapan SDM dan 

Terciptanya Masyarakan Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  h. 126-128.   
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memberlakukan nilai-nilai keIslaman berupa keadilan, kesetaraan hukum, kebebasan, 

pluralisme, jaminan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap semua kelompok, 

sehingga kalangan pemikir muslim menganggap masyarakat Madinah sebagai contoh 

masyarakat ideal produk Islam yang bisa disandingkan dalam konsep civil society.13 

Karena istilah masyarakat madani memiliki padanan kata dengan civil society, 

orang bebas menggunakan istilah mana saja yang menurut penilaian dianggap cocok 

yang disertai pemikiran yang rasional dan berbasis teoritik.14 Terkhusus dalam 

penelitian ini, penulis mengacu kepada istilah masyarakat madani sebagai padanan 

kata dari civil society yang konsepnya merujuk pada bentuk masyarakat yang 

dibangun oleh Nabi saw di Madinah, yaitu masyarakat yang beradab, memberlakukan 

nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan dan 

perlindungan terhadap semua masyarakat. Konsep ini berasal dari konsep Islam yang 

mengandung nilai-nilai keIslaman yang akan sangsat muda ditumbuhkan melalui 

pendidikan Islam yang tentu saja penerapannya tidak boleh menyimpang dari Islam. 

Dalam lingkungan madrasah, kepala sekolah atau kepala madrasah memegang 

peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang menyangkut madrasah. Di 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao khususnya, terdapat empat tingkatan 

pendidikan yaitu Raudatul Athfal (RA) setingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP dan Madrasah Aliyah 

(MA) setingkat SMA. Masing-masing tingkatan memiliki struktur organisasi sendiri 

seperti Kepala Madrasah sampai kepada guru dan pegawai. Dengan memiliki direktur 

 

13Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia 

(Yogyakarta: Safria Insania Press, 2003), h.12-13.  

14Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-

cita Reformasi (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 5. 
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dan ketua yayasan sebagai posisi paling tinggi dalam madrasah tersebut. 

Dalam Islam, sifat atau kepribadian seorang muslim harus sesuai dengan 

ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Adapun sifat yang dimaksud adalah 

Shiddiq (Jujur), Tabligh (Menyampaikan), Amanah (Terpercaya), Fathanah (Cerdas) 

dan Maksum (Bebas dari Dosa). Sifat-sifat tersebut harusnya ada dalam seorang 

pemimpin. 

Berdasarkan observasi awal, peneliti mengetahui bahwa salah satu visi dari 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah mewujudkan masyarakat 

madani dalam lingkungan madrasah. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan 

kerjasama seluruh unsur madrasah. Disamping itu, kepala madrasah sebagai 

pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat pemimpin yang telah disebutkan di atas. 

Namun dalam observasi awal, peneliti menemukan masalah tentang tidak 

sempurnanya komunikasi (Tabligh) baik itu sesama kepala madrasah maupun kepada 

unsur lainnya yang membuat kerjasama untuk mewujudkan masyarakat madani tidak 

berjalan dengan baik. Peneliti juga menemukan tidak meratanya pemahaman unsur 

madrasah terhadap masyarakat madani, sehingga sulit untuk menentukan langkah 

yang konkret agar masyarakat madani bisa diwujudkan dalam lingkup madrasah. 

Pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan khususnya yang memiliki label 

madrasah seperti Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao seharusnya mampu 

memperlihatkan corak kepemimpinan dalam pendidikan Islam yang merujuk kepada 

Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah dan Maksum. Dengan kepala madrasah yang 

memiliki corak kepemimpinan dalam pedidikan Islam tersebut, masyarakat madani 

bisa diwujudkan dalam lingkup madrasah. Setiap unsur madrasah juga harus 

memahami dengan baik tentang masyarakat madani yang ingin dicapai dalam 
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madrasah. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitiandengan judul “Implementasi Kepemimpinan dalam 

Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian tesis ini adalah implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani di Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao, yang memfokuskan kajian pada peran kepemimpinan 

dalam pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat Madani di Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam 

Dalam hal ini menguraikan tentang sikap pemimpin dalam pendidikan Islam 

yang meliputi sikap Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah dan Maksum. Adapun 

pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para kepala madrasah dan 

wakil kepala madrasah pada 3 tingkatan berbeda di Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao.  

b. Masyarakat Madani 

Dalam hal ini menguraikan gambaran tentang masyarakat madani berdasarkan 

pengertian masyarakat madani sebagai masyarakat yang plural dan memiliki 

kemampuan untuk saling menghargai dan toleransi.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam 

mewujudkan masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao 

Pao ? 

2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan masyarakat madani 

di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao ? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelurusan peneliti tentang literatur yang terkait dengan 

penelitian ini, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian-

penelitian tersebut adalah: 

1. Ahmad Ramdani, dalam tesisnya yang berjudul “Konsepsi Masyarakat Madani 

dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa konsepsi masyarakat madani dalam perspektif Islam memiliki 3 dimensi, 

yaitu masyarakat madani harus memiliki identitas diri dibuktikan dengan 

kepemilikan wilayah dan masyarakat konkrit; masyarakat madani harus 

memiliki pemimpin yang adil dan bijak di buktikan dengan aturan hukum dan 

perekonomian mapan serta perpolitikan yang stabil; di samping masyarakat 

madani harus memiliki cendekiawan yang handal sebagai konsultan pemimpin 

di dalam menentukan kebijakan dan aturan hukum Negara.15 Dalam penelitian 

 

15Ahmad Ramdani “Konsepsi Masyarakat Madani dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Tesis 

(Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. iv. 
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Ahmad Ramdani ini, ia lebih fokus kepada perspektif pendidikan Islam, 

sedangkan dalam tesis ini lebih membahas implementasinya terhadap 

manajemen pendidikan Islam di Madrasah. 

2. Ibrahim Halim, dalam tesisnya yang berjudul “Pendidikan Islam dalam 

Keluarga Menuju Masyarakat Madani”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pendidikan Islam dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis dalam upaya pembentukan masyarakat madani. Masyarakat madani 

adalah masyarakat yang cinta keadilan, mencintai prinsip-prinsip musyawarah, 

merdeka, mengokohkan persaudaraan dan menghormati nilai-nilai kebebasan.16 

Dalam penelitian ini, Ibrahim Halim menitikberatkan perwujudan masyarakat 

madani dalam lingkungan keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini 

perwujudan masyarakat madani dititikberatkan pada lingkungan madrasah. 

3. Abu Khaer, dalam disertasinya yang berjudul “Konsepsi Masyarakat Madani 

dalam Manifesto Perjuangan Gerindra (Studi Kasus Tahun 2008-2014)”. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan menguat dan melemahnya 

ranah privat, public, negara dan ekonomi bagi demokratisasi dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam politik. Partai politik di Indonesia 

sudah melewati proses pendewasaan demokratisasi dalam ranga mencapai 

masyarakat yang madani.17 Dalam penelitianyya, Abu Khaer memfokuskan 

penelitiannya pada konsep masyarakat madani terhadap dinamika politik di 

 

16Ibrahim Halim, “Pendidikan Islam dalam Keluarga Menuju Masyarakat Madani”, Tesis 

(Pascasarjana UIN Alauddin Makassar), 2014, h. iv.  

17Abu Khaer, “Konsepsi Masyarakat Madani dalam Manifesto Perjuangan Gerindra (Studi 

Kasus Tahun 2008-2014)”, Disertasi (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. iii. 
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Indonesia, sedangkan dalam penetilian ini memfokuskan kepada perwwujudan 

masyarakat madani dalam lingkup madrasah. 

4. Hujair Sanaky, dalam disertasinya yang berjudul “Pemikiran Pembaruan 

Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia”. 

Hasil penelitian Hujair Sanaky menunjukkan bahwa pada masa orde baru dan 

era reformasi perkembangan pemikiran pembaruan pendidikan Islam di 

Indonesia masih terkait dengan persoalan modernisasi, dikotomik, intergasi dan 

kualitas. Terkait dengan pemikiran pendidikan Islam, untuk menuju 

pembentukan masyarakat madani di Indonesia terdapat sejumlah corak 

pemikiran, yaitu tradisional-klasik, modern-sekuler dan konvergensi. Dilakukan 

pula upaya membangun pendidikan berbasis nilai Islami, humanis, 

memberdayakan dan memberbaskan.18 Dalam disertasinya, Hujair Sanaky 

meneliti perwujudan masyarakat madani secara luas. Sedangkan dalam 

penelitian ini, perwujudannya hanya dalam lingkup madrasah. 

5.  Moh. Asy’ari Mutthar, dalam disertasinya yang berjudul “Masyarakat dan 

Negara Menurut Al-Farabi : Relevansi Dengan Pemikiran Politik Modern”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemikiran Al-Farabi mengidealkan 

adanya hubungan masyarakat dan Negara yang berbasis etika yang disebut 

dengan al-Madinah al-Fadhilah, yaitu terciptanya masyarakat yang mengetahui 

kebenaran dan berusaha menegakkannya dalam bentuk kerjasama dengan 

Negara untuk membangun kesejahteraan bersama.19 Dalam disertasinya, Moh. 

 

18Hujair Sanaky, “Pemikiran Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Masyarakat Madani di 

Indonesia”, Disertasi (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. iv. 

19Moh. Asy’ari Muthhar, “Masyarakat dan Negara menurut Al-Farabi : Relevansi dengan 

Pemikiran Politik Modern”, Disertasi (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. xv. 
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Asy’ari Mutthar melakukan penelitian terhadap masyarakat dan Negara 

berdasarkan teori Al-Farabi. Sedangkan dalam penelitian ini teori masyarakat 

madani di ambil dari beberapa ahli. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam 

dalam mewujudkan masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin 

Pao Pao. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan 

masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian secara langsung. 

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sehingga dapat 

mengaplikasikannya kelak jika menduduki jabatan tertentu disebuah lembaga 

pendidikan. 

c. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sarana dan motivasi bagi madrasah 

untuk menerapkan kepemimpinan dalam pendidikan Islam sehingga mampu 

mewujudkan masyarakat madani. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan berasal dari “pemimpin”. Miftah Toha sebagaimana dalam 

bukunya, mengartikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sebuah aktifitas 

suatu kelompok yang diorganisir untuk mencapai tujuan.1 Sedangkan Soekarto Indra 

Fachrudi mengartikan kepemimpinan sebagai suatu keterampilan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan atau bahkan 

memaksa orang lain agar ia terpengaruh untuk berbuat  sesuatu demi tercapainya 

suatu tujuan.2  

Adapun kata kepemimpinan, apabilan diterjemahkan ke dalam bahasa lain 

seperti bahasa inggris memiliki arti leadership. Menurut Carter Victor Good seorang 

penulis dari Amerika dikutip dari buku berjudul pengantar operasional administrasi 

pendidikan karangan Wany Soemanto, leadership merupakan the ability and readines 

to inspire, guide, direct or manage other (kemampuan dan kesiapan untuk 

menginspirasi, membimbing, mengarahkan atau mengatur seseorang).3 Dalam buku 

yang sama, George Robert Terry yang juga merupakan penulis dari Amerika, 

berpendapat bahwa leadership merupakan activites of infhiencing people to strive 

                                                             

1Miftah Toha, Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996) h. 75.  

2Soekarto Indra Fachrudi, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan (Surabaya:Usana Ofset 

Printing, 1983), h. 23.  

3Wani Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982), h. 20. 
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willingly for mutual objectives (aktifitas untuk mecapai tujuan bersama secara suka 

rela).4 Dengan demikian, kepemimpinan bisa diartikan sebagai cara untuk 

mempengaruhi sekelompok manusia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab 

mereka demi tercapainya tujuan bersama. 

Berdasarkan pengertian kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah organisasi. Mengatur 

dan mengarahkan sekelompok manusia dalam suatu kerja sama adalah sesuatu yang 

sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.  

Kata pemimpin disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur’an, salah satunya 

adalah Q.S. Al-An’Am/6 : 165 : 

Terjemahnya : 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Anʻām: 165)5 

Menurut At-Tabari dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan tentang Allah SWT 

yang berfirman kepada Nabi bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai 

penguasa-penguasa di bumi, dengan memusnahkan orang-orang dan umat-umat 

sebelum mereka, serta menjadikan mereka sebagai khalifah dan pengganti mereka di 

                                                             

4Wani Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, h. 21. 

5Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 

2005), h. 150. 
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muka bumi. Mereka menguasai bumi dan menjadi penguasa setelah mereka. 

Selanjutnya Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat. Maksudnya adalah keadaan manusia berbeda-beda, dan Allah menjadikan 

status sebagian lebih tinggi dari sebagian lain dengan melapangkan rizki sebagian 

mereka, sehingga sebagian manusia menjadi lebih utama disebabkan rizki dan 

kekayaan yang dianugerahi kepada mereka lebih tinggi dari si fakir.  

Adapun makna “Untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu,” maksudnya adalah untuk menguji manusia dengan apa yang 

dianugerahkan kepadanya berupa keutamaan dan rizki, sehingga dapat diketahui 

siapa di antara mereka yang taat kepada-Nya.  

Kemudian maksud dari, “Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” adalah sesungguhnya Allah akan menutupi dosa orang-orang yang diberi 

ujian berupa kenikmatan, atau diuji dengan perintah dan larangan. Kemudian ia 

menerima dan taat kepada-Nya, maka Allah akan menutupi kehinanaan pada saat ia 

dihisab.6  

Sedangkan menurut Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, ayat ini 

menjelaskan disamping Allah SWT sebagai pemelihara segala sesuatu, yakni 

pengganti umat-umat yang lalu dalam mengembangkan alam. Selain itu Allah 

meninggikan sebagian manusia dari akal, ilmu, harta kedudukan sosial, kekuatan 

jasmani, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menguji tentang apa yang diberikan 

Allah.7  

                                                             

6Abu Jaʻfar Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Ṭabari , terj. Akhmad Affandi dkk., 

Tafsir al-Ṭabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 787. 

7M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jil.. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 362. 
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Sama halnya dalam dunia pendidikan khususnya di madrasah, kepemimpinan 

menjadi salah satu unsur yang harus dimiliki oleh kepada madrasah guna 

mengimplementasikan visi misi madrasah tersebut. Tanpa kepemimpinan yang baik, 

sebuah madrasah tidak akan mampu berjalan dengan baik. Jadi, seorang kepala 

madrasah yang merupakan seorang pemimpin di madrasah diharapkan mampu 

mengkoordinir semua sumber daya yang ada demi kepentingan madrasah. Kepala 

madrasah adalah orang yang harus mempunyai kewibawaan yang baik, agar 

bawahannya dengan mudah mengikuti arahan dari kepala madrasah. 

2. Teori-teori Kepemimpinan  

Seperti halnya ilmu lain, kepemimpinan juga memiliki teori yang berusaha 

menerangkan bahwa pemimpin dan organisasi yang dipimpinnya dapat berperilaku 

dalam berbagai struktur kepemimpinan, budaya, dan lingkungannya. Adapun 

beberapa teori kememimpinan menurut beberapa ilmuwan muslim adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepemimpinan menurut Al-Farabi 

Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin 

Tarkhan bin Uzlag Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 257 H/870 M dan meninggal pada 

tahun 339 H/950 M.8  

Di dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul Ara’ Ahl Al-Madinah Al-

Fadilah, pembicaraan mengenai Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan asal-

usul negara bahwa negara muncul karena kumpulan manusia, yang di dalamnya 

manusia membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, dan ini adalah 

                                                             

8Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1990), h. 49. 
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bibit pertama bagi lahirnya negara. Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas 

persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu 

memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu mempunyai kepandaian yang berbeda-

beda, tapi berjanji akan menyumbangkan hasil kepandaiannya untuk memenuhi 

kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan.9 

Tujuan di sini seperti yang Al-Farabi inginkan bahwa setiap warga negara harus 

memunyai ide yang mesti diperjuangkan terus-menerus dan menuju kepada satu titik 

terakhir dari suatu negara, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. 

Bagi Al-Farabi,  pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang tujuan 

utama dari segala apa yang dilakukannya dapat memberi manfaat kepada diri dan 

para warga dalam meraih kebahagiaan. Ini merupakan tugas pemimpin. Untuk itu 

pemimpin haruslah orang yang paling sejahtera di antara yang lain karena dia akan 

menjadi sebab kesejahteraan warga lainnya. Beliau memahami pemimpin sebagai 

orang yang diikuti atau diterima. Dalam arti diterima dengan alasan bahwa dia adalah 

orang yang memiliki kesempurnaan tujuan. Apabila perbuatan-perbuatan, keutamaan- 

keutamaan, dan kreatifitas pemimpin tidak seperti yang dikehendaki oleh masyarakat, 

maka kepemimpinannya tidak bisa diterima. Dengan kata lain pemimpin adalah orang 

yang paling utama, paling kreatif, dan memiliki tujuan yang paling utama. Semua itu 

tidak mungkin terjadi apabila dia tidak memiliki ilmu-ilmu teoritis dan keutamaan 

berpikir menentukan arah kepemimpinannya ke depan. 

Dalam dunia pendidikan Islam, seorang kepada madrasah memang sudah 

sepatutnya memiliki skill dan keilmuan yang lebih tinggi dari bawahannya. Kepala 

madrasah juga harus sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan unsur lainnya 

                                                             

9Ahmad Zainal Abidin, Negara Utama (Jakarta: Kinta, 1968), h. 57. 
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agar tujuan mereka dapat tercapai. Seorang pemimpin meskipun mempunyai skill dan 

keilmuan yang bagus tanpa ada komunikasi dengan bawahannya, maka tentu tidak 

akan ada kerja sama yang baik dan akan kesulitan untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Kepemimpinan menurut Al-Mawardi 

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-

Mawardi (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak. Mawardi berasal dari 

kata ma’ (air) dan ward (mawar) karena ia adalah anak seorang penjual air mawar.10 

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, 

imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri’asah. Setiap istilah ini mengandung arti 

pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks 

pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, khalifah, imammah, dan imarah.11 

Al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imamah. Imamah menurut al-Mawardi 

adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian 

di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Posisi imam ini mempunyai 

implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama 

berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus 

tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara.  

Adapun yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, 

sultan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju 

politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai 

pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat 

                                                             

10Nur Mufid dan A. Nur Fuad, Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah al-Mawardi: Mencermati 

Konsep Kelembagaan Politik Era Abassiyah (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), h.21. 

11A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2009), h.56. 
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politik.12 Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan 

dipihak lain adalah pemimpin politik. 

Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar 

terciptanya kepemimpinan islami, Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang 

yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu13 : 

1) Adil dalam arti yang luas. Yaitu seorang calon pemimpin harus memiliki 

kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, 

bertabiat dan watak yang baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat 

terhadap syariat agama. 

2) Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-

persoalan dan hukum. Hal ini harus dimiliki oleh calon pemimpin karena tidak 

bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak 

sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. 

3) Sehat pendengaran, mata, dan lisanya supaya dapat berurusan langsung 

dengan tanggung jawab. 

4) Sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah 

cepat.  

5) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Karena 

kepala Negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur 

kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan 

agama, maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik. 

                                                             

12Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran,Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-

Press, 1993), h.63. 

13Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan 

dalam Takaran Islam, Terj. al-Ahkam al-Sulthaniyah (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2000), h.15. 
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6)  Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. 

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau 

dan stabilitas Negara terganggu, maka pemimpin negara dituntut untuk berani 

bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan 

memerangi musuh  

7) Keturunan Quraisy.14 

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi 

mandat untuk menjabat sebagai kepala Negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad 

bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas 

sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu 

yang luas. 

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan dalam pendidikan Islam di lingkungan 

madrasah, seorang pemimpin dalam hal ini kepala madrasah harus memiliki sikap 

adil, mempunyai ilmu dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, sehat jasmani 

dan rohani dan berani serta tegas dalam menjalankan tugas. 

c. Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali 

Nama aslinya adalah Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn 

Muḥammad al-Ghazali al-Tusi al-Safi’i. Beliau merupakan seorang filosof dan teolog 

muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat pada abad Pertengahan. 

Dilahirkan di kampung kecil Ghazalah, kabupaten Thus (sekarang dekat Meshed) 

propinsi Khurasan, wilayah Persi (Iran Utara) pada 1058 M /450 H, dan meninggal 

dunia di Thus pada 1111 /14 Jumadil Akhir 505 H dalam umur 52-53 tahun. Al-

                                                             

14Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan 

dalam Takaran Islam, Terj. al-Ahkam al-Sulthaniyah, h.16. 
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Ghazali merumuskan tipe pemimpin ideal, yang lahir dari berbagai kepemimpinan 

masa itu. 15 

Perpaduan akal dan batin yang dimiliki Al-Ghazali melahirkan buah 

pemikiran pemimpin baru, pemimpin yang mencerminkan figur kepemimpinan Nabi 

Muhammad Saw. Rumusan tentang pemimpin yang disusun oleh Al-Ghazali berawal 

dari kekecewaannya terhadap pemimpin, raja, ulama, dan pejabat pada masa Dinasti 

Saljuk yang mengalami kemunduran, karena terjadinya perebutan tahta dan gangguan 

stabilitas keamanan dalam negeri. Korupsi nepotisme, ketidakadilan, penyuapan, 

serta kekejaman. 

Kepemimpinan yang ideal bagi Al-Ghazali adalah kepemimpinan yang 

pemimpinnya memiliki intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, 

serta akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan Muhammad dan para sahabat. 

Seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaruan, menggerakkan 

bawahan melalui iman dan pengetahuan, dan mencerminkan akhlak yang mulia.  

Untuk menjadi seorang pemimpin ideal, ia harus memiliki beberapa kelebihan 

dibanding dengan anggota-anggota yang lainnya, karena kelebihan-kelebihan itulah 

seorang pemimpin menjadi berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya.  

Persyaratan pemimpin selalu terkait dengan tiga hal penting, yaitu kekuasaan, 

kewibawaan dan kemampuan.16 Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas 

yang memberikan wewenang kepada pemimpin, guna mempengaruhi dan 

menggerakan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, 

keunggulan, dan keutamaan sehingga mampu mengatur orang lain, sehingga orang itu 

                                                             

15Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Gazali”, Jurnal NALAR 1, no. 2 

(2017): h. 82. 

16Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 36. 



21 
 

 
 

patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 

Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau 

keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota 

biasa.  

Pendapat Al-Ghazali hampir sama dengan Al-Mawardi tentang kriteria 

pemimpin yang ideal, yakni seorang yang mampu berbuat adil di antara masyarakat 

(tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, serta tidak dzalim 

(tirani). Selain itu seorang pemimpin harus memiliki integritas dan penguasaan dalam 

bidang ilmu negara serta agama, agar dalam menentukan kebijakan, pemimpin bisa 

berijtihad dengan benar, sehat panca inderanya (mata, pendengaran, lisan tidak 

terganggu yang dapat menghalangi ia menjalankan tugas), anggota badannya normal 

tidak cacat yang dapat mengganggu tugas, pemberani, memiliki keahlian siasat 

perang, dan kemampuan intelektual untuk mengatur kemaslahatan rakyat.17  

Pemimpin dalam Islam merupakan kepemimpinan spiritual dan intelektual 

yang pada dasarnya adalah amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan 

ditunaikan dengan sebaik-baiknya.  

Kepemimpinan juga mengandung makna pelayanan kepada masyarakat yang 

dipimpinnya.18 Pemimpin bukan hanya sekadar wewenang atau kewenangan, tetapi 

pelayanan dan penghidmatan kepada orang-orang yang dipimpin, serta 

kepemimpinan mengandung makna keteladanan dan kepeloporan. Pelopor penggerak 

dan perubahan dan kemajuan. Hakikat kepemimpinan menurut Al-Gazali adalah 

                                                             

17Ade Afriansyah, “Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Gazali”, Jurnal NALAR 1, no. 2 h. 83. 

18M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi  (Cet. I; Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 379. 
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pengaruh. Pemimpin adalah orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki 

pengaruh yang kuat di masyarakat. 

Tidak disebut pemimpin bila tak memiliki pengaruh, pengaruh dengan artian 

pengaruh kedudukan pemimpin di mata dan di hati manusia. Pengaruh itu timbul 

karena pemimpin memiliki nilai-nilai yang mulia, seperti pemimpin yang memiliki 

intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang 

mulia.19 Pemimpin yang memiliki tiga poin utama itulah yang mampu 

mempertahankan kedudukan seorang pemimpin, dan menjadi corak khas dalam 

pemikiran pemimpin Al-Gazali. 

Jika dilihat dari teori tersebut dan ditarik ke dalam lingkungan madrasah, 

seorang kepala madrasah harus memiliki keilmuan yang baik agar mampu 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kepala madrasah juga sudah 

seharunya memiliki pengetahuan agama yang mendalam serta akhlak yang mulia. 

d. Kepemimpinan Menurut Ibnu Taimiyah 

Nama lengkap beliau adalah Abu Ahmad bin Al-Halim bin Abd Salam 

Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah.20 Ia lahir di Harran, sebuah kota kecil 

beberapa kilometer dari kota damaskus pada hari senin, 10 Rabi’ul Awwal 661 

Hijriah (12 Januari 1263 M). dan wafat di Damaskus pada tahun pada tahun 728 H. 

Tujuh tahun ketika Harran di serang oleh pasukan Mongol, beserta kedua orang 

tuanya ia terpaksa mengungsi ke damaskus karena kepanikan yang melanda Siriah 

selatan tersebut mereka sangat banyak mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam 

                                                             

19M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, h. 380. 

20Shaib Abdul Hamid, Ibnu Taimiyah Rekam Jejak Sang Pembaharu (Jakarta: Citra, 2009), 

h.17. 
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pengungsian mereka. Perisitwa tragis ini sangat membekas di di dalam hati Ibnu 

Taimiyah yang sangat masih muda. 

Pandangan Ibnu Taimiyah terkait kepemimpinan, bahwa untuk membentuk 

sebuah pemerintahan yang sesuai syari’at, maka beliau merumuskan  suatu paradigma 

yaitu bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama 

untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat 

di capai, kecuali hanya dengan kekuasaan dan otoritas pemimpin, rasionalitas beliau 

yang sangat terkenal dalam konteks ini adalah agama dan kekuasaan, jihad, dan harta, 

sama buruk nya dengan kekuasaan, harta dan perang tanpa agama.   

Pandangan Ibnu Taimiyah adalah tegaknya keadilan tidak mungkin dapat 

dicapai tanpa adanya kerjasama.21 Manusia berkumpul dan membentuk komunitas 

politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir, 

guna mewujudkan keadilan serta kesehjahteraan bersama. Seorang pemimpin tidak 

menetapkan tujuan mereka sendiri melainkan peran serta pemberi amanat. Pemimpin 

yang diberi amanat, didalamnya melekat otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena 

mereka semestinya berusaha mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat. Konsep 

pemimpin dalam Islam adalah pemangku atau wali, keterwakilan atau agen otoritas, 

dan sama sekali bukan pemilik dari jabatan pemimpin itu. Inilah maksud bahwa 

pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya, 

kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Otoritas pemimpin, sesungguhnya 

berasal dari Tuhan namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib 

ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.  

                                                             

21Halid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h. 48. 
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Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa kekuasaan kepala pemerintahan (dalam 

semua level) atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada 

hamba-hamba pilihan-Nya. Dalam konteks penyelewengan atas amanat rakyat, Ibnu 

Taimiyah berpandangan bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling 

tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia 

juga menyalahkan para ulama dan cendikiawan yang mendukung penguasa-penguasa 

yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan serta membuat 

syari’at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap 

mengingkari prinsip-prinsip syari’ah.  

Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan 

kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang 

niscaya dan tidak terelakkan. Prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin 

dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. 22 Artinya, 

Negara tanpa pemimpin lebih buruk dibandingan Negara dengan pemimpin yang 

zalim. 

e. Kepemimpinan Menurut Jamaluddin Al-Afghani 

Nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safar. Ia 

meupakan keturunan Sayyid Ali Al-Tirmidzi, yang jika diruntut nasabnya akan 

sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal ini tercermin dari gelar Sayyid yang 

disandangnya.23 Kegiatan yang banyak menyita perhatian Al-Afghani adalah kegiatan 

politik. Oleh karena itu, Al-Afghani lebih banyak bersifat pemimpin politik daripada 

                                                             

22Halid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h. 48. 

23Jamil Ahmad, Seratus Tokoh Muslim yang Terkemuka (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 

269. 
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pemimpin dan pemikir pembaruan dalam Islam. Al-Afghani lebih banyak 

memikirkan masalah politik daripada masalah keagamaan. Al-Afghani dipandang 

sebagai tokoh politik dan bukan sebagai pembaharu dalam persoalan agama. Namun 

jika ditelusui dalam sejarahnya, keseriusan dan kesungguhan al-Afghani dalam dunia 

politik sebenarnya berangkat dari motivasi agama.24 Kepedulian Al-Afghani pada 

politik sekaligus menghapus anggapan dunia Barat tentang tokoh Islam yang hanya 

intens terhadap agama tanpa peduli dengan bidang lain.  

Konsep-konsep pembaruan al-Afghani ialah; Pertama, musuh utama adalah 

penjajahan Barat yang merupakan kelanjutan dari perang salib; Kedua, umat Islam 

harus menentang penjajahan di mana dan kapan saja; Ketiga, untuk mencapai tujuan 

itu, umat Islam harus bersatu atau Pan-Islamisme.25 

Pan-Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. 

Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu, untuk 

membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti leburnya 

kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan 

hidup. Dalam pengertian yang luas, Pan-Islamisme berarti solidaritas antara  seluruh 

muslim di dunia internasional. Tema perjuangan yang terus dikobarkan oleh Al-

Afghani dalam kesempatan apa saja adalah semangat melawan kolonialiasme dengan 

berpegang kepada tema-tema ajaran Islam sebagai stimulannya. 

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa diskursus tema-tema itu antara lain 

di seputar; perjuangan melawan absolutisme para penguasa, melengkapi sains dan 

                                                             

24Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1992), h. 54. 

25M. Yusran Asmuni, Aliran Modern dalam Islam: Mengenal Pokok-Pokok Pemikiran Para 

Pemukanya (Surabaya: al-Ikhlas, 1982), h. 42-43. 
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teknologi modern, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, iman dan 

keyakinan akidah, perjuangan melawan kolonial asing, persatuan Islam, 

menginsafkan semangat perjuangan dan perlawanan ke dalam tubuh masyarakat yang 

sudah separuh mati dan perjuangan melawan ketakutan terhadap Barat.26 

Gerakan Pan-Islamisme menegaskan kembali landasan-landasan umat Muslim 

dalam pengertian Nasionalisme. Dalam perspektif politik, Pan-Islamisme 

dimaksudkan untuk menentang penetrasi Eropa, tetapi Pan-Isalmisme juga 

mengandung aspek reformasi internal. Dengan penuh kegigihan, Al-Afghani 

menyerang penyalahgunaan-penyalahgunaan Islam yang dilihatnya dan kejahatan-

kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah Islam. Inti pokok 

pemikirannya adalah membawa umat Islam harus membersihkan diri mereka sendiri 

dari kesalahan-kesalahan dan pencampuaradukkan agama.  

Para ulama harus tampil maju menghadapi arus-arus pemikiran modern, dan 

Negara Islam harus tampil sebagai ekspresi politik dan sarana untuk menyuarakan 

ajaran-ajaran Alquran. Persatuan Islam hanya dapat dicapai apabila berada dalam 

kesatuan pandangan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni (Alquran dan 

Hadits).27 Dengan kata lain, umat Islam harus mampu menangkap kembali ajaran 

agamanya yang lebih dinamis, bersatu kembali agar kepemimpinan Islam bisa 

menjadi semakin baik. 

Teori Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya lebih menitikberatkan pada 

persoalan kolonialisme yang terjadi di Negara-negara muslim saat itu. Namun jika 

kita ingin menarik teori ini ke dalam lingkup madrasah, kepemimpinan kepala 

                                                             

26Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX (terjemahan) (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 

h. 106. 

27 Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX (terjemahan), h. 107. 
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madrasah harusnya kembali ke ajaran Islam yang murni. Dengan demikian, prinsip 

musyawarah dan prinsip keadilan harus ada dalam diri kepala madrasah.  

f. Teori Orang Besar (Great Man) 

Teori yang usianya sudah cukup tua ini menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Bennis dan Nannus sebagaimana 

yang dikutip oleh Wahab menjelaskan bahwa Teori Great Man (Orang Besar) 

berasumsi bahwa pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa 

kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan 

memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk 

menempati posisi sebagai pemimpin. 28 Dengan kata lain, pemimpin menurut teori ini 

berasal dari keturunan tertentu, di Indonesia disebut‚ keturunan berdarah biru yang 

berhak menjadi pemimpin, sedangkan orang lain tidak ada pilihan selain menjadi 

pihak yang dipimpin. Misalnya istilah “asal raja menjadi raja” yang dapat diartikan 

menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai 

pemimpin rakyatnya. 

g. Teori Big Bang 

Teori ini merupakan perkembangan dari teori great man. Bennis dan Nannus 

juga mengungkapkan bahwa dalam perkembangan berikutnya, teori kepemimpinan 

berdasarkan bakat cenderung ditolak dan lahirlah teori Big Bang. Teori ini 

menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang 

menjadi pemimpin. 29 Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau 

                                                             

28Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah terhadap  

Organisasi dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 84. 

29Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah terhadap  

Organisasi dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan, h. 85. 
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anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi 

pemimpin.  

h. Teori Sifat (Trait Theory) 

Teori sifat atau karakteristik kepribadian berasumsi bahwa seseorang menjadi 

pemimpin karena memiliki sifat-sifat atau karakteristik atau kepribadian yang 

dibutuhkan seorang pemimpin, meskipun orang tuanya bukan seorang pemimpin. 

Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa keberhasilan ditentukan oleh sifat-sifat 

atau karakteristik kepribadian yang dimiliki, baik secara fisik maupun 

psikologis.30Teori ini berpendapat efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin 

tergantung pada karakter individu tersebut. Adapun sifat-sifat yang dimiliki antara 

lain kepribadian, keunggulan fisik dan kemampuan sosial. Judith R. Gordon 

sebagaimana dikutip Salehuddin Yasin mengatakan bahwa karakter yang harus 

dimiliki seseorang mencakup kemampuan istimewa seperti kemampuan intelektual, 

kematangan pribadi, pendidikan, status sosial ekonomi, hubungan sesama, motivasi 

intrinsic dan dorongan untuk maju.31 Banyak peneliti yang melakukan upaya untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat yang diharapkan ada pada seorang pemimpin untuk 

memprediksikan kesuksesan kepemimpinannya. Ada beberapa ciri yang diharapkan 

oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki inteligensi yang tinggi, banyak inisiatif, 

energik, memiliki kedewasaan emosional, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, 

memberikan partisipasi sosial yang tinggi, dan sebagainya.32  

                                                             

30Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah terhadap  

Organisasi dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan, h. 86. 

31Salehuddin Yasin, Kepemimpinan Kharismatik Anregurutta Ambo Dalle (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 32. 

32Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi (Cet. III; Jakarta: Kencana,2014), h. 40.  
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Dalam Islam, sifat atau kepribadian seorang muslim harus sesuai dengan 

ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin dan suri tauladan 

dengan cara meneladani sifat-sifat beliau yang mencermirkan Al-qur’an. Adapun 

sifat-sifat yang dimaksud adalah: 

1) Shiddiq (Benar), artinya seorang pemimpin harus selalu berkata, bersikap, 

berbuat, dan berpihak kepada kebenaran. 

2) Amanah (Terpercaya), artinya seorang pemimpin mampu memelihara 

kepercayaan rahasia orang lain, tidak menyembunyikan atau mengurangi 

segala sesuatu yang harus disampaikan kepada umatnya.  

3) Tabligh (Menyampaikan), yaitu mengkomunikasikan dan menyampaikan 

semua informasi yang perlu dan harus diketahui umatnya tanpa ditutup-tutupi, 

atau disembunyikan.  

4) Fathanah (Cerdas), yakni mampu memahami ajaran dari Allah swt dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umatnya, bijaksana dan adil.  

5) Maksum (Bebas dari Dosa) dalam arti tidak berbuat kesalahan pada manusia 

dan tidak bersikap dan berperilaku melanggar nilai-nilai ajaran agamanya.33 

Teori sifat telah memberikan kebenaran praktis dan fundamental, yaitu 

kepribadian seseorang merupakan kehidupan batin bagi dirinya, termasuk unsur-

unsur dalam diri manusia, seperti latar belakang kehidupan, pengalaman hidup, 

keyakinan, sikap khas, prasangka, perasaan, imajinasi, dan filsafat hidup. Kepribadian 

ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan seorang pemimpin, baik dalam kehidupan 

                                                             

33Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, h. 86. 
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pribadinya maupun kehidupan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, teori ini 

dianjurkan bagi pemimpin untuk selalu berusaha secara periodik mengembangkan 

kepribadiannya.34 Seorang pemimpin bisa berhasil apabila ia berusaha 

mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. 

i. Teori Perilaku (Behaviour Theory) 

Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan 

organisasi, tergantung pada perilaku atau gaya bersikap atau gaya bertindak seorang 

pemimpin. Dengan demikian, teori ini juga memusatkan perhatiannya pada fungsi-

fungsi kepemimpinan.  

Dengan kata lain, keberhasilan seorang pemimpin dalam mengefektifkan 

organisasi sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan di dalam strategi kepemimpinannya. Gaya atau kepemimpinan tampak 

dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah (memberi instruksi), 

cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat disiplin, cara 

mengendalikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat, 

cara menegur dan memberikan sanksi.35 

Teori perilaku (behavior theory) berdasarkan asumsinya bahwa 

kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan antar-orang, bukan sebagai sifat 

atau ciri-ciri seorang individu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin 

sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin itu berhubungan dan berinteraksi 

dengan segenap anggotanya. 36 Dengan kata lain, teori ini sangat memperhatikan 

                                                             

34U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 153. 

35Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, h. 89. 

36U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, h. 154. 
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perilaku  pemimpin sebagai aksi dan respons kelompok yang dipimpinnya sebagai 

reaksi. 

j. Teori Lingkungan (Environmental Theory) 

Teori lingkungan (environmental theory) beranggapan bahwa munculnya 

pemimpin-pemimpin merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Dalam teori 

ini, muncul sebuah pernyataan “leader are made not born”, pemimpin itu dibentuk, 

bukan dilahirkan. Lahirnya seorang pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan 

cara memanfaatkan kemampuannya untuk berkarya dan bertindak mengatasi 

masalah-masalah yang timbul pada situasi dan kondisi tertentu. Seorang pemimpin 

bisa dilihat dari bagaimana ia mampu beradaptasi dalam suatu masalah dan mampu 

menyelesaikannya dengan baik. 

Teori lingkungan pernah dikembangkan oleh beberapa pakar, misalnya V.H. 

Vroom dan Philip Yelton. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan dalam 

perspektif teori lingkungan mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha 

memberikan model normatif. 37 Kedua ahli tersebut berasumsi bahwa kepemimpinan 

akan berhasil apabila pemimpin mampu bersikap fleksibel untuk mengubah gayanya 

agar cocok dengan situasi dan kondisi. 

Teori ini juga sering di sebut contingency of leadership atau teori 

kepemimpinan Fred Fiedler, karena teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan 

tergantung pada situasi. Model kepemimpinan Fiedler disebut sebagai kontingensi 

karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas 

kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan (leadership style) 

                                                             

37U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, h. 156. 
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dan kesesuaian situasi (the favorableness of the situation) yang dihadapinya.38 

Pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya, pemimpin pasti 

menghadapi situasi yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang 

lain. Faktor-faktor tersebut juga berbeda antara satu organisasi dengan organisasi 

yang lain.39 Berdasarkan teori lingkungan, seorang pemimpin harus mampu 

mengubah model dan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi 

zaman. Gaya kepemimpinan berubah secara dinamis karena situasi dan kondisi yang 

terus berubah sehingga menghendaki juga gaya dan model kepemimpinan yang 

berubah agar kepemimpinannya dapat berjalan secara efektif. 

Alvin W. Gouler mengkritik teori sebelumnya setelah melakukan penelitian 

bahwa saat ini, tidak ada bukti yang dapat diandalkan mengenai keberadaan sifat-sifat 

kepemimpinan universal. Ia mengkritik masing-masing teori tersebut dengan 

menyatakan bahwa kelemahan teori sifat adalah di antara pendukung teori tersebut 

tidak ada penyesuaian dan kesamaan mengenai perincian sifat, terlalu sulit untuk 

menentukan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin dan sejarah membuktikan 

bahwa situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat pemimpin tertentu pula. 

Teori perilaku yang melahirkan berbagai gaya kepemimpinan tidak dapat 

dipakai untuk segala situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Hal ini 

disebabkan setiap situasi memiliki variabel yang berbeda-beda. Ada juga berpendapat 

bahwa teori lingkungan kurang sempurna karena tidak dapat menjamin berjalannya 

kepemimpinan. Dengan demikian ketiga teori kepemimpinan tersebut tidak dapat 

dijalankan secara sendirian (parsial). Sebagai alternatifnya perlu dikembangkan 

                                                             

38Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk Mahasiswa 

dan Umum, h. 118.  

39Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 39.  
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kombinasi antara teori-teori itu yang memungkinkan lahirnya beberapa teori, di 

antaranya sebagai berikut. 

a. Teori Pertukaran (Exchange Theory) 

Teori ini merupakan modifikasi dari teori sifat dan teori perilaku yang 

berasumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar, baik 

antara pemimpin dengan bawahannya (anggotanya) maupun antar-anggota masing-

masing yang saling memberikan kontribusinya. Proses tukar-menukar ini menjadikan 

semua pihak merasa dihargai dan mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya dan 

dapat memberikan kontribusi terhadap anggota. 40 Proses sosial antara pemimpin dan 

yang dipimpinnya seperti itu berlangsung terus karena setiap pihak merasa sama-

sama memperoleh keuntungan. Pemimpin menerima respons positif dari anggotanya 

sehingga kebijakannya dapat terealisasi, dan anggota menerima bimbingan dan 

arahan dari pimpinannya sehingga terpenuhi kebutuhannya. Istilah lain dari teori ini 

adalah take and give (saling memberi dan menerima). 

b. Teori Pribadi dan Situasi (Personal-Situasional Theory)  

Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan produk terpadunya 

tiga faktor yaitu perangai atau sifat-sifat pribadi pemimpin, sifat-sifat dari kelompok 

dan anggotanya, dan kejadian yang dihadapi kelompok. Hal ini berarti tanpa 

didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif, seseorang tidak akan menjadi 

pemimpin. Oleh karena itu, teori ini dipandang sebagai perpaduan dari teori 

lingkungan dan sifat. 

Pemimpin menurut teori ini tidak hanya menilai perilaku sendiri, tetapi juga 

memahami perilaku anggota kelompok yang dipimpinnya. Kepribadian pemimpin 
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dipadukan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Situasi ini bisa berupa tugas, 

pekerjaan atau masalah yang dihadapi kelompok serta keadaan lain yang bisa 

mempengaruhi.41 Keterpaduan antara kepribadian pemimpin dan situasi ini 

memungkinkan terciptanya kepemimpinan yang sukses, kepemimpinan yang dapat 

memahami dan memenuhi aspirasi kelompok yang dipimpin.  

c. Teori Interaksi dan Harapan (Interaction Expectancy Theory)  

Teori ini merupakan peraduan antara perilaku dan lingkungan. Teori ini pada 

prinsipnya sama dengan teori contingency dari F.E Fiedler, sedangkan M.G. Evans 

mengistilahkan teori ini dengan path-goal theory. Teori interaksi dan harapan 

berasumsi bahwa semakin sering terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan 

bersama, semakin meningkat pula perasaan saling menyenangi satu sama lain dan 

saling memperjelas pengertian atas norma kelompok. Oleh karena itu, akan terkait 

dengan beberapa variabel yang satu sama lain tidak terpisahkan, yaitu variabel aksi, 

interaksi, dan perasaan.  

Variabel aksi dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan kelompoknya, 

sedangkan reaksi merupakan respons dari kelompok yang dipimpin terhadap aksi 

pemimpin. Adanya keserasian antara aksi yang dilakukan pemimpin dengan reaksi 

yang dilakukan kelompok yang dipimpin akan melahirkan interaksi sosial yang 

harmonis. Dalam teori ini, interaksi yang terjadi selalu dibarengi dengan harapan-

harapan. Pemimpin melakukan aksi dengan harapan adanya respons positif dari 

kelompok yang dipimpinnya atas kebijakan yang dikeluarkan, sedangkan anggota 

kelompok yang dipimpin memberikan reaksi dengan harapan akan memperoleh 
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keuntungan dan pelayanan.42 Dari berbagai teori yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi bahwa pada dasarnya teori kepemimpinan terdiri atas tiga macam, yaitu 

teori sifat, teori perilaku, dan teori lingkungan. Adapun teori pribadi dan situasi 

merupakan gabungan dari teori sifat dan lingkungan, sedangkan teori interaksi dan 

harapan merupakan gabungan dari teori perilaku dan lingkungan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Sebelum membicarakan tentang beberapa gaya Kepemimpinan, ada baiknya 

dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara pola dan gaya kepemimpinan. Pola 

kepemimpinan adalah sebagai bentuk kepemimpinan yang di dalamnya di 

implemantasikan satu atau lebih perilaku kepemimpinan sebagai pendukungnya. 

Sedangkan gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku 

para anggota organisasi atau bawahannya. 

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya 

dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk 

tertentu.  

Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat 

yang disampaikan oleh Nystrom, P.C & Starbuck.43 Keduanya menyatakan bahwa 

pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu 

oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.  

                                                             

42U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, h. 157. 

43P. C. Nystrom, & Starbuck, W. H., To Avoid Organizational Crises, Unlean. Organizational 

Dynamics (Spring, 1984), h. 53. 
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Berdasarkan Saefullah dalam manajemen pendidikan Islam, James Owens 

dalam matriksnya menggambarkan beberapa gaya kepemimpinan, yaitu gaya 

kepemimpinan otokratis, birokratis, diplomatis, partisipatif dan free rein leader.44 

Karena dalam penelitian ini membahas tentang model kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam lingkungan madrasah, maka peneliti telah menyimpulkan 

beberapa macam gaya kepemimpinan dari pendapat beberapa ahli. 

a. Gaya Kepempinan Otokratis 

Secara konseptual, Sorjono menjelaskan pemimpin yang otokratis adalah 

pemimpin yang memiliki wewenang (authority) dari sesuatu seumber (misalnya 

karena posisinya), pengetahuan, kekuatan atau kekuasaan untuk memberikan 

penghargaan ataupun menghukum. Ia menggunakan wewenang ini, sebagai pegangan 

atau hanya sebagai alat atau metode agar sesuatunya dapat dijalankan serta 

diselesaikan.  

Hal yang dilakukan pemimpin dengan gaya ini hanya memberitahukan tugas 

dan menuntut kepatuhan bawahannya secara totalitas.45 Organisasi yang dipimpin 

oleh seorang pemimpin otoriter mengakibatkan proses kreativitas anggota bawahan 

cenderung tumbuh lamban, karena semua kegiatan keputusan terpusat pada diri 

pemimpin.  

Ciri utama Kepemimpinan otoriter adalah tidak memberi kesempatan kepada 

bawahan untuk melakukan sesuatu, tetapi harus mengerjakan sesuatu atas perintahnya 

dengan penyelesaian yang tepat dan tergesa-gesa, serta menggunakan paksaan, 

ancaman dan kekerasan untuk menjalankan disiplin. 
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b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya Kepemimpinan demokratis biasanya terdapat dalam organisasi yang 

bersifat terbuka. Sistem ini mempunyai hubungan langsung dengan lingkungan luar. 

Namun demikian keterbukaan organisasi bukanlah keterbukaan mutlak, melainkan 

keterbukaan pada aspek tertentu yang sesuai dengan kemampuan organisasi. 

Gaya Kepemimpinan ini memiliki karakteristik dalam proses penggerakan 

bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang 

termulia di dunia dan selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya. Beberapa 

perilaku dari pemimpin demokratis adalah: 

1) senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya, selalu 

berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam usaha mencapai tujuan. 

2) Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk 

berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi 

berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan 

yang lain 

3) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya  

4) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.46 

c. Gaya Kepemimpinan Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki 

oleh seseorang sebagai pribadi. Penampilan seseorang dianggap kharismatik dapat 

diketahui dari ciri-ciri fisiknya, misalnya matanya yang bercahaya, suaranya yang 

kuat, atau tanda-tanda fisik lainnya. Ciri-ciri tersebut nantinya dapat menunjukkan 
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bahwa seseorang tersebut memiliki jiwa sebagai pemimpin kharismatik, seperti 

kepemimpinan para Nabi dan sahabatnya.47 

Namun pada umumnya diketahui bahwa pemimpin kharismatik mempunyai 

daya tarik yang amat besar dan karenanya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang 

sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan 

mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. 48 Karena kurangnya pengetahuan 

tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering 

hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib 

(supranatural powers). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan 

sebagai kriteria untuk karisma. 

d. Gaya Kepemimpinan Islami 

Dalam Islam, ajaran moral (akhlak mulia) itu bersumber kepada al-Qur’an dan  

Hadits. Ajaran moral itu telah diamalkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. selama 

masa 23 tahun masa kerasulannya. Umat Islam dari masa ke masa bisa  mencontoh 

perilaku dan sifat Rasulnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satunya 

adalah perilaku Rasulullah, Nabi Muhammad saw., dalam kepemimpinan. Sebagai 

muslim yang baik, kita harus mencontoh, meniru dan membumikan perilaku dan sifat 

Rasulullah itu dalam kepemimpinan termasuk kepemimpinan pendidikan.49 Setiap 

pemimpin harus memiliki jiwa dan sikap yang dapat memberi contoh-contoh dan 

teladan bagi bawahannya, tak terkecuali kepala sekolah yang memimpin suatu 

organisasi di lingkungan sekolah, setiap kepala sekolah harus mampu menjadi 

                                                             

47 Husein M. Haikal, Sejarah Hidup Muhammad SAW (Jakarta: PT. Yudhistira, 1989), h. 80. 

48Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, h. 65. 

49Yosep Aspat Alamsyah, “Membumikan Sifat Rasul Dalam Kepemimpinan Pendidikan : 

Memposisikan Nabi Muhammad SAW Sebagai Panutan Dalam Kepemimpinan Pendidikan”, AlIdarah: 

Jurnal Kependidikan Islam Vol.7, no.2 (2017). h. 121. 
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pendorong dan motivator kepada bawahannya, agar tercipta situasi dan kondisi 

belajar yang efektif. 

Bukhari dari Al Bara’ bin Azib berkata “Rasulullah saw di saat perang 

Khandaq ikut memindahkan pasir sehingga perutnya penuh dengan debu. Dalam 

kepungan kelaparan, dahaga, dan dingin yang mecekam, Rasulullah saw tetap 

berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membunuh jiwa frustasi agar tidak 

menyentuh para sahabatnya, mereka melihat kesatira sejati dalam diri beliau, yang 

mereka petik dari amal dan prilaku, sehingga kerja meeka meningkat meskipun dalam 

penderitaaan dan kesulitan. Ini adalah keteladanan seseorang pemimpin.50 

Dari Hadist diatas bahwa Rasulullah SAW dapat memberikan suatu contoh  

bagi para umatnya sehingga mereka tidak memiliki rasa frustasi, justru malah dalam 

kinerja umatnya meningkat, begitupun dengan kepala sekolah yang memilki gaya 

kepemimpinan Islami yang sebagai salah satu umat Rasulullah saw tentunya memiliki 

sifat seperti beliau.  

Ramayulis mengemukakan sifat seseorang pemimpin dalam Islam berbeda 

dengan sifat seseorang pemimpin dalam konsep kepemimpinan secara umum. Hal ini 

disebabkan bahwa amanah yang diserahkan kepada seorang pemimpin tidak hanya 

dipertanggungjawabkan  di dunia saja tetapi juga di akhirat. Dikutip Ramayulis dalam 

bukunya yang berjudul ilmu pendidikan Islam, diantara sifat yang harus dimiliki 

seseorang pemimpin adalah:  

1) Jujur (as-shiddiq) artinya dapat dipercaya. Jujur adalah pemberitahuan 

seseorang atas apa-apa yang ia yakini benarnya. Lawan jujur adalah dusta, 

yaitu pemberitahuan seseorang atas apa yang ia yakini tidak sebenarnya. Jujur 
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merupakan sifat mulia, karena dengan kejujuran orang lain menghargai apa 

yang disampaikan seseorang. Kejujuran membawa kepada kebaikan dalam 

pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.51 

2) Adil, adalah memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa memihak, 

membedakan-bedakan diantara mereka, atau bercampur tangan yang diiringi 

nafsu. Semua keputusan yang diambil oleh pemimpin dalam pendidikan Islam 

harus mencerminkan sikap adil, baik adil dalam menimbang dalam 

menyampaikan, maupun dalam melaksanakan. Sebagaimana dalam Q.S. 

Sad/38 : 26 : 

 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalīfah (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 dari jalan Allah akan 

mendapat adzab yang berat, karena mereka .melupakan hari perhitungan.52 

Maksud ayat di atas dalam Tafsir At--Tabari adalah, Allah katakan 

kepada Daud bahwa Allah swt menjadikannya khalifah di muka bumi sesudah 

menjadikannya sebagai rasul yang memutuskan perkara di antara penduduk 

bumi. Kemudian, berilah keputusan secara adil dan tengah. Kemudian Allah 

menegaskan untuk tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara di 

                                                             

51Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulya, 2002). h. 387. 
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antara mereka yang membuatnya menyimpang dari kebenaran, karena hawa 

nafsu akan menyesatkannya dari jalan Allah.  

Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah akan 

mendapat adzab yang berat di akhirat atas kesesatan mereka dari jalan Allah 

lantaran melupakan perintah Allah yang dalam hal ini tidak memberi 

keputusan secara adil dan tidak menaati Allah.53 

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah 

dikatakan bahwa Allah SWT mengangkat Daud sebagai khalifah, yakni 

penguasa di muka bumi yaitu di Baitul Maqdis,  maka berilah keputusan 

semua persoalan yang dihadapi di antara manusia dengan adil dan janganlah 

mengikuti hawa nafsu antara lain dengan tergesa-gesa menjatuhkan putusan 

sebelum mendengarkan semua pihak. Jika mengikuti nafsu, apapun dan yang 

bersumber dari siapa pun, baik nafsu sendiri maupun mengikuti nafsu orang 

lain, maka nafsu tersebut akan menyesatkan dari jalan Allah.54 

3) Sabar, adalah menahan diri dari keluh kesah. Rasulullah adalah orang yang 

paling sabar terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan manusia.  Sebagai 

seseorang pemimpin harus memiliki intensitas kesabaran yang tinggi. Mampu 

menghadapi berbagai tantangan hidup, sebagai syarat penting memimpin 

umat. 

4) Dipercaya (Amanah), dipahami sebagai suatu kepercayaan yang diberikan 

kepada seseorang. Amanah merupakan sifat utama dari luhur, dan menjadi 

salah satu buah keimanan yang sempurna ketakwaan kepada Allah Swt, dan 

                                                             

53Abu Jaʻfar Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Ṭabari , terj. Akhmad Affandi dkk., 
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ikhlas dalam berbuat, baik secara terbuka mupun secara rahasia, serta selalu 

merasakan pengawasannya.  

5) Tanggung jawab. Seorang pemimpin merupakan salah satu dasar 

kepemimpinan dalam Islam. Bertanggung jawab merupakan karakteristik 

utama seseorang pemimpin. Pemimpin yang ideal tidak pernah lari dari 

tanggung jawab, dan ia harus berani mananggung segala sesuatu yang 

merupakan kosekuensi dari pekerjaan, walupun harus berkorban.55 

6) Cerdas (Fathanah), adalah suatu sifat nabi yang artinya kesatuan antara akal 

dan kecerdasan, kekuatan pikiran dan kedalamannya, kecepatan daya tangkap, 

dan daya ingat yang kuat sehingga mampu mengetahui manusia yang 

menentang, membantah, sombong terhadapnya.  

7) Teguh pendirian (Istiqomah), adalah suatu sifat yang tetap dalam pendirian 

yang benar dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Sifat istiqomah ini 

merupakan sifat Rasulullah saw. Hal ini terlihat dan istiqomahnnya beliau 

dalam menjalankan dakwahnya, meskipun kaum kafir quraisy menawarkan 

berbagai macam bujukan agar Nabi menghentikan dakwahnya. Beliau 

bertekad tetap dalam keyakinannya, sampai Allah menentukan apa yang 

diinginkan Allah, kemenangan atau kekalahan. 

8) Ikhlas, adalah pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan dan kesucian niat. 

Dalam ajaran islam sifat iklas bersih dan terbebas dari tujuan untuk selain 

Allah. Ikhlas dalam bekerja bukan berarti tidak boleh menerima imbalan, akan 

tetapi dalam bekerja motivasi yang utama itu adalah karena Allah, bukan 
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karena imbalan (gaji). Namun kalau diberi imbalan (gaji) boleh diterima dan 

tidak boleh pula menolaknya.  

9) Berani, adalah suatu sifat yang tumbuh dari sifat amarah ketika dilemahkan 

sehingga patuh terhadap akal sehat. 

10) Tegas, adalah suatu sifat yang tidak plin-plan. Tegas bukan artinya marah, 

akan tetapi lebih dekat kepada makna adil dan istiqomah. Tegas dalam 

memberikan hukuman, tegas terhadap kesalahan. Tegas juga dimaknai dengan 

cara berbicara yang suaranya kedengaran jelas dan mudah dipahami, tidak 

bertele-tele dan tidak berputar-putar.   

11) Baik Sangka (Husnudzan), sifat yang tidak memudahkan atau melabelkan 

orang lain dengan label keburukan. Sifat baik sangka adalah sifat yang perlu 

dimiliki setiap orang. Rasulullah mencontohkan sikap yang harus dilakukan 

agar orang lain jangan sampai buruk sangka, dan hendaklah selalu baik sangka 

kepada Allah swt sampai akhir hayat.56 

12)  Rendah Hati (Tawadhu), artinya sifat rendah hati lawan dari sifat sombong, 

seseorang pemimpin tidak boleh sombong dan congkak, akan tetapi ia harus 

selalu menghiasi kehidupannya dengan sifat tawadhu.  

13) Dermawan. Rasulullah saw adalah pemimpin yang paling dermawan. 

Kedermawannya tersebut membuat orang-orang sangat salut terhadap beliau. 

Beliau merupakan pemimpin yang tidak menjadikan harta sebagai tujuan 

hidup sehingga seringkali membelanjakan hartanya di jalan Allah. Seorang 

pemimpin yang memiliki sifat tersebut tidak akan menjadikan harta sebagai 

alasan untuk menjadi pemimpin.  
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14) Menjaga kehormatan diri, adalah perilaku yang mencerminkan seluruh sifat-

sifat seperti kesatria, pemberani, teguh hati, menjauhkan diri dari perbuatan 

terlarang yang menimbulkan rasa malu. Seorang pemimpin dalam Islam harus 

menjaga kehormatan dirinya, dengan menjauhkan diri dari perbuatan haram 

dan dosa, tidak sombong, tidak memandang remeh orang lain, dan lain lain. 

15) Kasih sayang, adalah prilaku yang simpati, sayang belas kasih, kelembutan, 

baik hati, dan murah hati. Rasulullah saw juga menekankan agar pemimpin 

menyayangi rakyatnya, dan rakyat juga menyayangi pemimpinnya. 

16) Malu adalah suatu perubahan yang dirasakan seseorang karena khawatir atas 

sesuatu yang membuatnya memperlihatkan aib, atau menahan diri dari hal-hal 

yang menimbulkan aib baginya, baik berupa ucapan, tindakan, kemudian 

mendorongnya meninggalkan yang buruk dan menjauhkannya dari 

mengurangi hak orang lain, baik hak Allah maupun makhluk-Nya.   

17) Santun, adalah menahan diri dari balas dendam atau melawan perbuatan 

menyakitkan dengan yang kesabaran. Santun adalah lawan dari marah.  

18) Pemaaf adalah memaafkan terhadap orang yang bersalah. Sifat pemaaf ini 

harus dimiliki seseorang pemimpin, kecuali terhadap kesalahan yang sanksi 

hukumannya tegas dan tidak bisa diberi toleransi.57 Sangat banyak sahabat 

Nabi yang memiliki sifat pemaaf dan mampu menjadi pemimpin yang sukses.  

Selain  sifat di atas menurut Hasan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul 

sejarah dan kebudayaan Islam diuraikan bahwa kesuksesan kepemimpinan Rasulullah 

saw antara lain ini disebabkan oleh: 

1) Dalam memimpin, beliau mengunakan sistem musyawarah.  
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2) Beliau menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan.  

3) Sifat ramah, kelembutan perangai menjadi lekat dengan pribadi beliau, akan 

tetapi beliau juga dapat bersifat keras dan tegas beliau ketika dibutuhkan.  

4) Lebih mementingkan umat daripada diri beliau sendiri.  

5) Cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh.  

6) Sebagai koordinator dan pemersatu ummat.  

7) Prestasi dan jangkauan beliau di segala bidang.  

8) Keberhasilan beliau sebagai perekat dasar-dasar perdamaian dan penyatu 

kehidupan yang berkesinambungan.  

9) Beliau merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam.  

10) Beliau menerapkan aturan dengan konsisten.58 

Terkait dengan keharusan memimpin harus dengan adanya unsur musyawarah, 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Asy-Syu’ara/42 : 38 : 

Terjemahnya: 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka dan dari sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, 

mereka nafkahkan.59 

Menurut dalam Tafsir At-Tabari, Allah SWT berfirman, “Dan (bagi) orang-

orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat,” 

maksudnya adalah orang-orang yang memenuhi seruan Allah saat dia menyeru 

                                                             

58Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Dan Kebudayaan Islam 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2010). h. 

141. 

59Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 487. 
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mereka agar mengesakan-Nya, mengakui keesaan-Nya, dan terbebas dari 

penyembahan kepada setiap yang disembah selain Dia.  

Dan firman Allah, “Dan mendirikan salat,” maksudnya adalah salat wajib 

sesuai dengan batas waktunya. Kemudian firman Allah, “Sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,” maksudnya adalah jika mereka 

menghadapi suatu perkara, maka mereka saling bermusyawarah.  Lalu firman Allah, 

“dari sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka nafkahkan” 

maksudnya adalah mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan 

kepada mereka di jalan Allah, dan menunaikan kewajiban mereka hak-hak orang-

orang yang berhak menerimanya, berupa zakat dan infak kepada orang-orang yang 

wajib dinafkahinya.60 

Sedangkan dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan bahwa 

“Dan” kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi “orang-orang yang” benar-benar 

“menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat” secara 

berkesinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan 

khusyuk kepada Allah, “dan” semua “urusan” yang berkaitan dengan masyarakat 

“mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” yakni mereka 

memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat 

otoriter dengan memaksakan pendapatnya, “dan” di samping itu mereka juga “dari 

sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka” baik harta maupun selainnya, 

“mereka” senantiasa “nafkahkan” secara tulus serta berkesinambungan baik nafkah 

wajib maupun sunnah.61 

                                                             

60Abu Jaʻfar Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Ṭabari , terj. Akhmad Affandi dkk., 

Tafsir al-Ṭabari, h. 909. 

61M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jil. XII, h. 512. 
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Penjelasan mengenai sifat pemimpin Islami di atas penulis menyimpulkan 

bahwasannya gaya kepemimpinan Islami memiliki ciri-ciri seperti sifat Rasulullah 

yang sudah dijelaskan dari penjelasan sifat kepemimpinan dalam pendidikan. 

Kesuksesan atau kunci keberhasilan Rasulullah saw salah satunya adalah sifat 

ramah, kelembutan perangai menjadi lekat dengan pribadi beliau, akan tetapi beliau 

juga dapat bersifat keras dan tegas ketika beliau dibutuhkan. Misalnya ketika sahabat 

melakukan hal yang dilarang dalam Islam, beliau menegur dengan tegas. 

4. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan   sebagaimana  tertuang   dalam   UUSPN.   No.  20 Tahun  2003.  

pasal  1 ayat  1 adalah  usaha sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  

belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  

potensi   dirinya  untuk  memiliki kekuatan    spiritual    keagamaan,    pengendalian    

diri,    kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.62 

Adapun pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 ayat 1 adalah sebagai berikut: 

”Pendidikan  agama dimaksudkan   untuk  membentuk  peserta didik  menjadi  

manusia  yang  beriman   dan  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia”63 

Zuhairini  dan  Abdul  Ghofir,  menjelaskan  bahwa pendidikan  agama Islam 

adalah  usaha   untuk  membimbing  kearah pembentukan kepribadian peserta didik 

secara sistematis dan pragmatis supaya  mereka  hidup  sesuai  dengan  ajaran Islam,  

                                                             

62UU RI. No. 20, Th. 2003. Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 72. 

63UU RI. No. 20, Th. 2003. Sistem Pendidikan Nasional, h. 134. 
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sehingga  terjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat.64 Dari beberapa pengertian di 

atas, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah usaha sadar yang diberikan 

kepada anak didik untuk mengembangkan kepribadiannya supaya dapat hidup layak 

dan bahagia baik di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran agama Islam. 

5. Dasar Pendidikan Islam 

Adapun yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah suatu landasan yang 

dijadikan  pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan. Landasan ini menurut  

Zuhairini dan Abdul  Ghofir, dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi hukum, segi 

religius, dan segi psikologis.65 

Moh. Amin menjelaskan bahwa pendidikan agama diselenggarakan karena: 

a. Memenuhi kebutuhan dan hajat manusia. 

b. Dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah (Yuridis Formal). 

c. Dasar-dasar yang bersumber ajaran agama Islam).66 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan   

pendidikan agama mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat, yaitu kebutuhan  

manusia sendiri, perintah dari ajaran agama yang dianut dan hukum (yuridis).  

Dari segi hukum (yuridis), dasar pelaksanaan pendidikan agama tersirat dalam 

UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas 

ketuhanan yang maha esa dan negara akan menjamin masyarakat dalam memeluk dan 

menjalankan ajaran agama masing-masing. Dari sini, pasal tersebut menjelaskan 

                                                             

64Zuhairini & Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Malang: 

UIN PRESS, 2004), h. 2. 

65Zuhairini & Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 4. 

66Moh. Amin, Pengantar Ilmu Pendidikan Agama Islam (Surabaya: Garuda Buana, 1992), h. 

28. 
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bahwa orang Indonesia harus beragama, Atheis dilarang hidup di Indonesia. Dan isi   

pasal tersebut tidak mungkin akan dapat direalisasikan jika tidak ada pendidikan    

agama yang dapat mengarahkan pada tujuan tersebut.  

6. Tujuan Pendidikan Islam 

Setiap kegiatan selalu mempunyai tujuan. Begitu juga pendidikan Islam, juga 

tidak luput dari yang namanya tujuan. Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai  

setelah sesuatu usaha selesai. Disamping itu tujuan pendidikan adalah mendidik  

manusia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, supaya menjadi seorang muslim  

yang sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi  

salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi 

kepada Allah swt. Dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama 

manusia.67 

Imam Al Ghozali menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah  

mewujudkan kesempurnaan manusia, yang puncaknya adalah dekat dengan Allah  

Swt. Manusia yang dekat kepada Allah Swt tidak selalu dan hanya mementingkan 

kehidupan akhiratnya saja, melainkan juga kehidupan di dunia. Karena kehidupan 

dunia merupakan tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Tidak hanya itu, 

pendidikan agama juga mampu menciptakan rasa  ukhuwah Islamiyah dalam arti   

luas, yaitu Ukhuwah Fil Ubudiyah,  Fil Insaniyah, Fil Wathoniyah wa Nasab dan 

Ukhuwah fid dinul Islam.68 Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam diantaranya 

adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

peserta didik  tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan 

                                                             

67Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Jakarta: Al-Hidayah, 1983), h. 11. 

68Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Surabaya: Rosda Karya, 2001), h. 76. 
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bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan islam yaitu 

suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup penggerakan 

pelaksanaan pendidikan demi tecapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

yang sesuai dengan firman Allah swt., dan sabda Rasulullah saw. Dalam kegiatannya 

pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya 

sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Pada pemberian tugasnya 

pemimpin harus memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan islam yaitu 

kepala sekolah, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan karena ia 

merupakan pemimpin di lembaganya.69 Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak 

ditentukan oleh kepala sekolah karena mereka merupakan pengendali dan penentu 

arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. 

Kepemimpinan pendidikan memerlukan perhatian utama karena melalui 

kepemimpinan yang baik kita harapkan lahirnya tenaga-tenaga yang berkualitas 

dalam berbagai bidang, baik sebagai pemikir maupun pekerja. Kepemimpinan 

pendidikan adalah awal dari suatu proses perjalanan suatu masyarakat. Intinya 

melalui pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga yang siap 

latih dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

                                                             

69Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 24. 
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7. Fungsi Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam 

Fungsi kepemimpinan pendidikan dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam 

memiliki kesamaan. Menurut Daryanto, fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin 

sekolah berarti kepala sekolah dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalu tahap 

kegiatan, sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, 

bagaimana melakukannya, di mana, siapa, dan kapan dilakukan. Kegiatan sekolah 

harus direncanakan oleh kepala sekolah, hasilnya berupa rencana tahunan sekolah 

yang akan berlaku pada ajaran berikutnya. Rencana tahunan tersebut dijabarkan ke 

program tahunan sekolah yang biasanya dibagi ke dalam dua program semester. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Kepala sekolah sebagai pemimpin bertugas untuk menjadikan kegiatan-

kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. 

Kepala sekolah perlu mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru dan 

staf yang menjadi bawahannya. 70 Dengan pembagian kerja yang baik, pelimpahan 

wewenang dan tanggung jawab yang tepat serta mengingat prinsip-prinsip 

pengorganisasian kiranya kegiatan sekolah akan berjalan lancar dan tujuan dapat 

tercapai. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberi 

perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disipilin, dan 

                                                             

70Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik (Cet. I; Jakarta: 
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memberikan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan 

mengikuti arah yang ditetapkan dan perunjuk, peraturan atau pedoman yang 

ditetapkan. 

d. Pengkoordinasian (Coordinating) 

Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-

tugas sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, 

langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran 

(duplikasi), dan kekosongan tindakan. 

e. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan pekerjaan 

serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan 

lainnya yang telah ditetapkan.71 Dalam satuan pendidikan, kepala sekolah menduduki 

dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan 

sebagaimana telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, kepala 

sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kedua, kepala 

sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. 

Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya 

tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan agar ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah 

bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang 

kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.72 
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Sebagai pengelola pendidikan, berarti kepala sekolah bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 

melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu, 

kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada 

agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. oleh karena itu, sebagai 

kepala sekolah, kepala sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja 

personal (terutama para guru) ke arah profesionalisme yang di harapakan. 

8. Peran Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam 

Merujuk kepada beberapa peran kepala sekolah/ madrasah maka akan 

diuraikan secara ringkas peran kepala sekolah, sebagai berikut: 

a. Peran kepala sekolah/madrasah sebagai edukator (pendidik) 

Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolahnya, menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan 

dorongan kepada seluruh tenaga pendidik serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan sedikitnya empat macam nilai menurut E. Mulyasa yaitu pembinaan 

mental, moral, fisik dan artistik.73 

Pembinaan mental adalah membina para tenaga pendidik tentang sikap batin 

dan watak. Pembinaan moral adalah pembinaan tentang perbuatan baik dan buruk, 

sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing. Pembinaan fisik adalah 

pembinaan jasmani, kesehatan dan penampilan. 

                                                             

73E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 98. 
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b. Peran kepala sekolah/madrasah sebagai manajer 

Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tugas merencanakan, 

mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.74 Kepala sekolah harus mampu merencanakan 

dan mengatur serta mengendalikan semua program yang telah disepakati bersama. 

Dalam mengelola tenaga pendidikan, salah satu tugas penting yang harus dilakukan 

kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 

profesi para guru. 

Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar memikirkan dan 

menemukan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang harus dilakukan. 

Mengorganisasikan, berarti bahwa kepala madrasah harus menghimpun dan 

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-sumber material madrasah, 

sebab tidak di pungkiri bahwa keberhasilan sebuah lembaga pendidikan islam sangat 

bergantung pada kemampuan dan kepiawaian top leadernya yaitu seorang kepala 

madrasah dalam mengatur dan mendayagunakan berbagai sumber daya dalam 

mencapai tujuan. Stategi dan kemahiran dalam memimpin, dalam arti bahwa kepala 

sekolah memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi seluruh 

sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang esensial. 

Kepala madrasah berfungsi dan bertugas sebagai manajer mempunyai tugas : 

1) Menyusun perencanaan 

2) Mengorganisasikan kegiatan 

3) Mengarahkan kegiatan 

                                                             

74Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 49. 
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4) Melaksanakan kegiatan 

5) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

6) Menentukan kebijaksanaan 

7) Mengambil keputusan 

8) Mengadakan rapat 

9) Mengatur proses belajar mengajar 

10) Mengatur administrasi, ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana dan 

prasarana, keuangan sekolah. 

11) Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lain 

12) Mengatur organisasi siswa intra sekolah. 

c. Peran kepala sekolah/madrasah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator sangat diperlukan karena kegiatan di 

sekolah tidak terlepas dari pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan dan 

pendokumentasian seluruh program sekolah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai 

administrator, kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan 

menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 

sekolah, mengatur hal yang menyangkut kesiswaan sarana dan prasarana, yang 

dibutuhkan dalam pelajaran, ketatausahaan, kurikulum serta mengatur hubungan 

dengan masyarakat.75 

Kepala sekolah/madrasah sebagai administrator pendidikan harus mampu 

menerapkan kemampuannya dalam tugas-tugas operasionalnya yakni kemampuan 

pengelolaan kurikulum, pengelolaan administrasi peserta didik, pengelolaan 

                                                             

75Astuti, Manajemen Pendidikan (Cet. I; Gunadarma Ilmu: Samata-Gowa, 2016), h. 67. 
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personalia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, 

dan pengelolaan administrasi keuangan. 

Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan komptensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar 

sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan 

mempengaruhi terhadap tingkat komptensi para gurunya. Dari uraian tersebut dapat 

dipahami bahwa peran kepala sekolah/madrasah sebagai administrator dapat dilihat 

pada kemampuan dan strateginya dalam pengelolaan kurikulum, pengelolaan 

administrasi peserta didik, pengelolaan personalia, pengelolaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan administrasi kearispan dan pengelolaan administrasi keuangan. 

d. Peran kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk membimbing, membantu 

dan mengarahkan tenaga pendidik untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-

prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Kepala sekolah juga 

harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif 

untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih 

hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.76 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 

secara berkala kepala sekolah/madrasah harus memiliki strategi yaitu 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.  

                                                             

76Astuti, Manajemen Pendidikan, h. 68. 
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Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan komptensi guru yang 

bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu 

sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 

keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Peran kepala sekolah/madrasah sebagai Leader (pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta 

pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kepala sekolah/madrasah sebagai leader 

dalam sebuah lembaga pendidikan islam memilki visi dan mempunyai peranan dalam 

mengelola visi menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadi pemimpin yang efektif 

menggunakan analitis yang dikembangkan dengan baik dan kemampuan intelektual 

dalam membimbing para staf dalam proses mengidentifikasi masalah-masalah, 

keterampilan politik dan manajemen untuk menyelesaikan konflik dan mampu 

membuat berbagai rencana kerja. 

Dalam kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan 

yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya 

kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada. Kepemimpinannya tersebut harus didukung dengan kepribadian 

yang baik.77 Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran tersebut, 

secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap 

                                                             

77Astuti, Manajemen Pendidikan, h. 69. 
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peningkatan kompetensi seluruh komponen pendidikan, yang pada gilirannya dapat 

membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

B. Masyarakat Madani 

Istilah masyarakat madani sebenarnya diambil dari masa Rasulullah saw. 

khususnya saat beliau dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah. Setelah beliau 

dan umat Islam Mekkah hijrah ke Yastrib (Madinah), Rasulullah mempelajari 

karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural. beliau kemudian 

melakukan beberapa perubahan sosial. SaIah satu di antaranya adalah mengikat 

perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang 

baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku. ras. dan etnis seperti Bani 

Qainuqa. Bani Auf, Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk 

Yahudi dan Nasrani terkandung dalam piagam madinah 

Di masa sekarang, terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli 

terkait istilah masyarakat madani. Pada wilayah Asia Tenggara, istilah masyarakat 

madani dimunculkan pertama kalinya oleh cendekiawan Malaysia, Anwar Ibrahim. 

Berbeda dengan prinsip masyarakat sipil (civil society) di Barat yang memiliki 

orientasi penuh pada kebebasan individu, bagi mantan perdana menteri Malaysia itu 

masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh dan berkembang 

berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin seimbangnya antara kebebasan 

individu dengan kebebasan masyarakat. Seperti inisiatif dari individu dan masyarakat 

berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, 

dan bukan nafsu atau keinginan individu. Menurut Anwar, Masyarakat Madani 
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mempunyai ciri-ciri yang khas yaitu kemajemukan budaya (multicultural), hubungan 

timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan saling menghargai.78 

Jadi, masyarakat madani identik dengan kehidupan yang majemuk dengan 

adanya jaminan akan kebebasan individu bersama masyarakat. Sebab sejatinya 

manusia memang makhluk sosial yang oleh karenanya mereka hidup bersama dalam 

berbagai kelompok yang terorganisasi dan hal ini biasa disebut masyarakat. Ditambah 

manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan 

sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, 

manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan 

mati, begitu juga dengan manusia yang “dikurung” sendirian di suatu ruangan 

tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya sehingga 

lama-kelamaan ia akan mati. Hal demikian terjadi karena manusia semenjak 

dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup berkawan sehingga ia disebut juga 

social animal.79 

Maka dari itu, sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral 

yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan 

masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi 

pemikiran, seni, ekonomi, dan teknologi. Sistem sosial yang cakap dan saksama serta 

pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan 

individu menjadikan keterdugaan (predictability) serta ketulusan (transparency) 

sebagai sistemnya. 

                                                             

78Ubaidillah dan Abdul Razak, Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, 

Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Kencana, 2013),  h. 216.   

79Soerjono dan Sulistyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 22. 
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Adapun menurut M. Dawam Rahardjo, menyatakan bahwa Masyarakat 

Madani secara harfiah, civil society yang merupakan terjemahan dari istilah latin 

(civilis societas) yang sudah ada sebelum masehi. Istilah ini mula-mula dicetuskan 

oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu kepada 

gejala budaya perorangan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah 

masyarakat politik (political society) yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai 

dasar pengaturan hidup.80 

Seperti yang dikutip M. Dawam Rahardjo, Cicero dalam filsafat politiknya 

memahami civil society identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai 

kemandirian aktivitas warga masyarakat yang berhadapan dengan negara, civil 

society adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh 

masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Konsep kewargaan (civility) dan 

budaya kota (urbanity), maka kota dipahami bukan sekedar konsentrasi penduduk, 

melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. 

Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari civil society secara ideal 

merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya 

kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-

nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan 

dan pluralisme.81 

Dawam dalam bukunya menjelaskan bahwa masyarakat madani adalah sebuah 

pergaulan yang sama sekali sudah berbeda dan karena itu dilawankan dengan 

                                                             

80Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, “Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di 

Indonesia”, Sosiologi Reflektif V. 10, no. 2 (2016): h. 37.   

81Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, “Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di 

Indonesia”, Sosiologi Reflektif V. 10, no. 2 : h. 38. 
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kehidupan asli atau kehidupan alami (state of nature). Yang dimaksud masyarakat 

alami disini adalah semua masyarakat yang masih sederhana, lugu, dan bebas, 

setidak-tidaknya mereka hidup dengan kebudayaan yang terbatas ruang lingkupnya.82 

Adapun contohnya adalah masyarakat Badui yang disebut al-Qur’an. Kontras 

dengan masyarakat sederhana, masyarakat madani terdiri dari orang-orang yang telah 

meninggalkan kehidupan keluarganya atau hubungan terbatas yang dipimpin oleh 

bapak dan berdasarkan kekuasaan kebapakan (paternal authority) serta bergabung  

dengan kumpulan masyarakat yang lebih luas, yang mempunyai ikatan-ikatan baru, 

tetapi bukan lagi sebuah ikatan keluarga, melainkan ikatan organisasi.   

Masyarakat madani juga bergaul untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih 

banyak itu dengan melakukan produksi dan pertukaran dalam suatu lembaga atau 

mekanisme penawaran dan permintaan yang disebut pasar dengan mempergunakan 

uang sebagai alat tukar. Dengan kata lain, Dawam mengatakan bahwa masyarakat 

madani adalah masyarakat ekonomi (economic society) dan masyarakat uang (money 

society). 

Di balik pertukaran tersebut, masyarakat madani telah mengembangkan suatu 

teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup yang lebih banyak melakukan aktivitas 

pikir, bertukar-pikiran atau belajar satu sama lain. Hal itu lantaran mencapai 

kemajuan-kemajuan (progress) dalam hidup.83 Meskipun begitu, Dawam memahami 

bahwa istilah civil society yang ada di Indonesia diterjemahkan dengan “masyarakat 

madani”, telah beredar dalam pembicaraan tentang filsafat sosial pada abad ke 18 di 

                                                             

82Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial 

(Jakarta: LP3ES, 1999), h. 124.  

83Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial, h. 

125.  
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Eropa Barat dan masih berlanjut hingga akhir abad 19. Ia merupakan imbas dari  

perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Barat tersebut, khususnya di negara-

negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat, dalam perhatian mereka 

terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya di bekas Uni Sovyet dan 

Eropa Timur.84 

Di sisi lain, masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada 

nilai-nilai kebajikan umum yang disebut al-Khair. Masyarakat seperti itu harus dijaga 

dan dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, 

perhimpunan atau asosiasi yang memiliki pedoman perilaku. Sebab dasar utama 

masyarakat madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada sutau 

pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan  

perpecahan dan hidup dalam suatu jalinan persaudaraan.85 Dengan demikian jika 

pendapat tersebut diselaraskan dengan kehidupan madrasah, maka madrasah 

seharusnya memiliki sikap persatuan dan menghindari konflik yang dalam 

menyebabkan perpecahan. Masyarakat yang ada dalam lingkungan madrasah, mulai 

dari security, cleaning service, penjaga kantin, siswa dan sampai kepada tenaga 

pendidik serta tenaga kependidikan harus memiliki rasa persaudaraan yang tinggi 

antar satu dengan yang lain. 

Selanjutnya, Din Syamsuddin mendefinisikan masyarakat madani dengan 

melihat paradigma sosial politik Islam, dengan melacak sumber-sumber doktrinalnya, 

sehingga terdapat dua kunci yang dapat mengarahkan kita pada konsep masyarakat 

                                                             

84Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial, h. 

133. 

85Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial, h. 

152  
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madani (civil society), yakni kata “ummah” dan “madinah”. Dua kata kunci ini 

memiliki eksistensi sosial kualitatif (memiliki keutamaan-keutamaan tertentu) yang  

menjadi nilai-nilai pokok dan nilai-nilai pengiring bagi terbentuknya masyarakat 

madani. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa kata “ummah” misalnya, yang  

biasanya dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti dalam istilah-istilah 

“ummah Islamiyah”, “ummah wasathan”, “ummah wahidah”, “khaira ummah”, dan 

lain-lain, merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Muhammad 

segera setelah hijrah di Madinah.86 

Adapun istilah ummah dalam bahasa Arab menunjukan pengertian komunitas 

keagamaan tertentu, yaitu komunitas yang mempunyai keyakinan agama yang sama. 

Dalam perspektif sejarah, ummah yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah 

dimaksudkan untuk membina lebih erat solidaritas di kalangan para pemeluk Islam 

(kaum Muhajirin dan kaum Anshar). Khususnya bagi kaum Muhajirin, konsep 

ummah merupakan sistem sosial tradisional, sistem kekabilahan dan kesukuan yang 

mereka tinggalkan lantaran memeluk Islam. 

Hal ini oleh Din, menunjukkan bahwa konsep ummah mengundang konotasi 

sosial, ketimbang konotasi politik. Istilah-istilah yang sering dipahami sebagai cita-

cita sosial Islam dan memiliki konotasi politik adalah “khilafah”, “dawlah”, dan 

“hukumah”. Kendati demikian sebagai masyarakat madani, konsep umat Islam 

ditegaskan atas dasar solidaritas keagamaan dan merupakan manifestasi dari rasa 

keprihatinan moral terhadap eksistensi dan kelestarian masyarakat yang berorientasi 

kepada nilai-nilai Islam.87 

                                                             

86Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (Jakarta: Logos, 

2000), h. 95. 

87Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, h. 97. 
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Konsep ummah merupakan perangkat lunak (software) dari cita-cita 

masyarakat madani, maka konsep “madinah” merupakan perangkat kerasnya 

(hardware). “Madinah” yang berarti kota berhubungan dan mempunyai akar kata 

yang sama dengan kata “tamaddun” yang berarti peradaban. Perpaduan pengertian ini 

merupakan suatu persepsi yang ideal bahwa “madinah” adalah lambang peradaban 

yang kosmopolit. Korelasi darinya menunjukkan bahwa cita-cita ideal agama Islam 

adalah terwujudnya suatu masyarakat kosmopolitan yang berperadaban tinggi sebagai 

struktur fisik dari umat Islam.88 

Namun dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut membutuhkan 

penekanan yang mencontoh al-Farabi, dalam al-madinah al-fadhilah yang 

masyarakatnya bertujuan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan sehingga 

kebahagiaan dapat terwujud. Din pun menjelaskan bahwa persyarikatan dimana 

masyarakat bekerjasama mewujudkan kebahagiaan hakiki jadi perlu menjadi organ 

yang terbaik.89 Adalah hal yang menarik bila dikaji pemakaian kata madinah oleh al-

Farabi untuk menunjukkan suatu bentuk masyarakat utama. Konsep madinah yang 

pernah digunakan oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengidentifikasi suatu 

masyarakat yang ideal yang perlu dibangun relasi dari misi kenabian. Konsep 

masyarakat utama dalam pandangan al-Farabi dan Ikhwan al-Safa’ di atas 

mengisyaratkan perlu dua elemen penting yang saling berhubungan timbal balik 

dalam mewujudkan masyarakat utama tersebut, yaitu dengan adanya faktor 

instrumental dan adanya peran politik.  

                                                             

88Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, h. 98. 

89Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, h. 99. 
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Cita-cita sosial Islam adalah himpunan manusia yang memadukan dua 

struktur fisik dan non-fisik yang diibaratkan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan 

satu sama lain, yaitu “ummah” dan “madinah”. Jika yang pertama lebih berkonotasi 

sosial, maka yang kedua berkonotasi politik. 

Oleh karena itu, untuk mengusahakan masyarakat madani yang menjadi cita-

cita sosial Islam dibutuhkan adanya suatu sistem sosial dan sistem politik sekaligus. 

Azyumardi Azra berpendapat bahwa Masyarakat Madani adalah lebih dari 

sekadar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan 

masyarakat yang berkualitas dan ber-tamaddun (civility).90 Bahkan menurutnya, salah 

satu syarat penting bagi demokrasi untuk tumbuh dan menguat dalam masyarakat 

adalah civil society, yang biasa diterjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat 

kewargaan atau masyarakat madani. 

Proses politik yang berlangsung disebut sebagai proses demokratisasi, 

sedangkan pemikiran (inspirasi) plus subyek (aktor) yang menggerakkan perubahan 

menuju demokratisasi tersebut digambarkan sebagai masyarakat madani. Dan 

demokrasi dapat dianggap merupakan hasil masyarakat yang menghendaki partisipasi 

dalam kehidupan para anggotanya.91 Persoalan demokrasi merupakan pandangan 

mengenai masyarakat yang dapat mengungkapkan kehendaknya, dalam bentuk yang 

rasional dan tidak perlu harus mengacu pada nilai-nilai transenden melainkan pada 

kehendak manusia.92 Kendatipun banyak sudut pandang tentang konsep masyarakat 

                                                             

90Ubaidillah dan Abdul Razak, Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, 

Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, h. 217. 

91Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan 

Cita-cita Reformasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 40. 

92Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan 

Cita-cita Reformasi, h. 204. 
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madani, tetapi pada dasarnya dapat disimpulkan, bahwa keseluruhannya sama-sama 

dihubungkan melalui satu definisi utama tentang masyarakat madani, yakni sebagai 

kelompok-kelompok sosial dan politik atas arena masyarakat di mana di dalamnya 

berkembang otonomi, atau menunjukkan adanya perjuangan untuk meraih otonomi, 

kemampuan untuk bersikap kritis tidak hanya terhadap negara namun juga terhadap 

masyarakat politik dan ekonomi. 

Dengan menganalisis pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat madani memiliki banyak persepsi yang semuanya mengarah pada 

masyarakat yang plural (beraneka ragam), saling toleransi, memiliki prinsip 

kebebasan berpendapat (keadilan), saling menghargai dan mensejahterakan 

masyarakatnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Secara 

teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan 

fakta dengan menganalisis data.1 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.2 

Dengan begitu, peneliti menggambarkan dan menganalisis penelitian secara 

objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pesantren Madrasah Madani Alauddin 

merupakan salah satu pendidikan formal yang terkemuka di Kabupaten Gowa. 

Madrasah ini juga merupakan Laboratorium School UIN Alauddin Makassar, 

sehingga penulis merasa sangat tepat untuk melakukan penelitian di madrasah ini. 

Meskipun dia adalah Laboratorium School dari Universitas Negeri, Madrasah ini 

berstatus Madrasah Swasta. 

 
1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 

6.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau fenomena yang 

akan diteliti.3 Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu yang yang 

digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang 

dilaksanakan.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan keilmuan. 

Pendekatan penlitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang didalami, disoroti 

menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga mungkin digunakan 

pendekatan: psikologis, pedagogis dan edukatif, sosiologis, historis, antropologis, 

manajemen, dan sebagainya.4  

Ditinjau dari perspektif keilmuan, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen adalah sebuah 

pendekatan yang bersifat sistematis, karena strategi dan pikiran tercanangkan 

sebelum melaksanakan penelitian.5 Oleh karena itu pendekatan manajemen perlu 

digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan karena melaksanakan penelitian 

perlu drencanakan terlebih dahulu atau mengacu pada fungsi manajemen seperti 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

Penerapan fungsi tersebut dapat memberikan kemudahan untuk melaksanakan 

penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan 

efesien.  

 
 3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantutaif, Kualitatif, dan R & D (Cet. xxi; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 80. 

 4Abdullah K, Tahapan dan Langkah-Langkan Penelitian (Cet. 1; Watampone: Lukman Al-

Hakim Press, 2013), h. 27. 

 5Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif 

(Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.9. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber 

data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.6 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data 

yaitu:  

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun 

informannya adalah guru, staf, siswa yang bekerja dan bersekolah di 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao di 3 tingkatan (MI, MTs dan MA).  

2. Sumber data sekunder, adalah sumber data pendukung yang didapat secara 

langsung maupun tidak langsung dari informan maupun sumber data lain yang 

mampu menunjang sumber data primer. Sumber data tersebut dari hasil 

observasi dan dokumentasi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dan infomasi yang 

berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang diperlukan jika penelitian dilakukan di lapangan. 

 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006) h. 12. 
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Metode ini bermanfaat untuk memperoleh data dengan mengadakan 

pengamatan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena guna penemuan data 

analisis. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.7 

Peneliti menjadikan wawancara sebagai metode pengumpulan data yang 

utama. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para kepala madrasah 

terkait kepemimpinan dalam pendidikan Islam, gambaran umum masyarakat madani 

dan implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam mewujudkan 

masyarakat madani. Jika diperluka, wawancara juga akan dilakukan dengan wakil 

kepala madrasah dan guru-guru. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber 

apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Pada 

dokumentasi, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam 

sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, dimana informan 

bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. 8 Dokumentasi digunakan 

 
7Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72. 
8Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara), 2013 h. 81. 
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dengan tujuan memperoleh data mengenai implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti agar 

mudah dan sistematis dalam mengumpulkan data sesuai dengan teknik pengumpulan 

data.9 Instrumen penelitian berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data dan 

pengolahan data, tentang variabel-variabel yang diteliti. 

1. Lembar Observasi 

Pedoman observasi adalah daftar pernyataan yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengamati fakta-fakta, gejala, maupun tingkah laku yang muncul pada obyek 

penelitian. Pedoman observasi merupakan lembar yang berisi item-item yang 

digunakan dalam melaksanakan pengamatan kegiatan selama proses observasi 

dilapangan. 

2. Pedoman Wawancara 

Penggunaan wawancara sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data dari informan mengenai implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Pedoman wawancara 

dibuat untuk menuntun peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada informan 

supaya fokus pada data yang dibutuhkan.Pedoman wawancara adalah daftar 

pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk menggali informasi dengan 

melakukan wawancara terkait pokok persoalan yang diteliti pada obyek penelitian 

dan dapat memberikan hasil yang diharapkan peneliti dalam proses penelitian. 

 

 9Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135. 
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3. Format Dokumentasi  

Instrumen ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

berupa dokumen dari madrasah, baik itu berupa berkas fisik maupun non fisik, foto 

dan lain-lain.  

F. Teknik Analisis Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul akan 

diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang ditemukan selama proses 

penelitian. Miles dan Huberman dalam buku karangan Sugiyono mengungkapkan 

bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi (reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification).10 

1. Reduksi Data (Reduction)  

Mereduksi berarti merangkum, proses pemilihan, memilih hal-hal pokok dan 

penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi 

yang relevan dan yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan 

mengerucut. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Data 

disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.  

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.11 Penyajian data 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 246. 

 11Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. IV; 

Jakarta: Kencana), h. 408. 
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dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami.12 Dengan demikian maka penyajian data merupakan penyusunan informasi 

secara sistematis yang memungkinkan peneliti untuk mendekati pencapaian tujuan 

penelitian.   

3. Penarikan Kesimpulan (verification)       

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua 

data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami kemudian 

ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.13 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti 

menggunakan tiga teknik pemeriksaan Triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut.  

Triangulasi dalam penguji kreabiliditas ini diartikan sebagai data dari berbagai 

sumber, dengan cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, teknik dan waktu.  

Peneliti memilih triangulasi sumber dimana Triangulasi ini juga disebut 

sebagai teknik penguji yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu  

membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh dengan cara 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

 
 12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G), 

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341. 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 247.    



74 
 

 
 

dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang saling berkaitan, mengadakan perbinjangan dengan banyak pihak untuk 

mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN DALAM 

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI PESANTREN MADRASAH 

MADANI ALAUDDIN PAO PAO 

A. Gambaran Umum Tentang Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao, NSM / NSPP 121273060002 

/40319979 berdiri pada tahun 2001 s.d sekarang. Pesantren/Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao beralamat di Jl. Bontotangnga No. 36 Kel. Paccinongan Kec. 

Somba Opu. Kab. Gowa – Sulawesi Selatan. Bermula dari pemikian tentang 

pentingnya lembaga pendidikan, maka di tahun 2001 Rektor IAIN Alauddin 

Makassar yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim periode 1988-2002  

menyetujui pendirian Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin yang berakte notaris 

pendirian No. 29 Tahun 2001 tertanggal 20 Maret 2001.1  

Ditahun yang sama, tertanggal 9 Oktober 2001 proses pendirian dimulai 

dengan keluarnya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN 

Alauddin Makassar No. 2 Tahun 2001 tentang Persiapan Pengelolaan Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao. Tim Persiapan Pengelola mengawali 

kegiatannya dengan mengadakan seleksi penerimaan calon pengajar (pendidik) pada 

tanggal 20 Januari 2002 untuk mengajar di tingkat MTs, sebanyak 14 orang pengajar 

dinyatakan lulus. Berdasarkan SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN 

Alauddin Makassar No. 01 Tahun 2002 tanggal 17 Mei 2002 tercantum dengan 

kualifikasi ijazah sebagai berikut: 

                                                             

1Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021 (Gowa: Madrasah Madani Alauddin), h. 8. 
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Tabel 4.1 : Jumlah Tenaga Pendidik MTs Madani Alauddin Pao Pao 

No 
Kualifikasi 

Ijazah 
Jumlah  No  

Perguruan 

Tinggi 
Jumlah 

1. S1 2  1. IAIN 6 

2. S2 12  2. UNM 7 

Jumlah 14 
 3. UNISMUH 1 

 Jumlah 14 

Pesantren Madarasah Madani Alauddin Paopao mulai menerima peserta didik 

baru tahun pelajaran 2002/2003. Jumlah peserta didik yang diterima tahun pertama 

sebanyak 40 orang. Penerimaan dan pendirian madrasah ditandai dengan keluarnya 

Surat Persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa yang dimulai 

oleh Kepala Biro Kesra (Asisten IV). Pengelolaan Madrasah dengan SK Badan 

Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 04 Tahun 2002 

Tanggal 01 Agustus 2002 tentang pengangkatan Direktur, Kepala Madrasah, Wakil 

Kepala Madrasah, dan Tata Usaha Pesantren Madrasah Madani Paopao Kab. Gowa.2 

Sejak Tanggal 07 Oktober 2002 dimulai pembinaan bahasa Arab, bahasa 

Inggris, baca tulis al-Qur’an dan pengalaman ibadah dengan memanfaatkan 

mahasiswa PKL plus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Bimbingan tersebut berkelanjutan dengan menggilir mahasiswa PKL plus. Setelah 

satu periode selesai, mahasiswa PKL plus tersebut digantikan oleh mahasiswa PKL 

plus lainnya. 

B. Gambaran Umum Tentang Madrasah Ibtidaiyah Madani Alauddin Pao Pao 

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan aktivitas 

belajar mengajar didasarkan atas persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Gowa, No : MT. 23/S/PP/542/2002. 

                                                             

2Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 8. 
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Setelah Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao membuka 

pendaftaran siswa angkatan pertama pada tahun 2002 dan Madrasah Aliyah pada 

tahun 2005, pihak madrasah merasa perlu untuk membuka madrasah ditingkat dasar 

untuk lebih meningkatkan peran Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

dalam masyarakat khususnya di bidang pendidikan agama. 

Secara operasional eksistensi Pesantren Madrasah Ibtidaiyah Madani 

Alauddin Paopao didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

antara lain: 

1. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin 

No. 02 Tahun 2001 tentang Tim Persiapan Pengelolaan Pesantren Madrasah 

Ibtidaiyah Madani Alauddin Paopao 

2. Surat keputusan Rektor IAIN Alauddin yang menunjuk Pesantren Madrasah 

Ibtidaiyah Madani Alauddin Paopao sebagai Laboratory School Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan No. 21A tahun 2004. 

3. Surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar No. 647 A tahun 2011 tentang Pendirian/Pembukaan Madrasah 

Ibtidaiyah pada Pesantren Madrasah Ibtidaiyah Madani Alauddin Pao Pao 

Kabupaten Gowa. 

4. Tahun Pelajaran 2012/2013 dimulai penerimaan siswa baru angkatan pertama 

dan berlangsung sampai sekarang. 

5. Eksistensinya diperkuat setelah keluarnya izin penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Madani Alauddin Pao-pao oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Gowa No. D/Kd.21.02/MI/01/2013 tentang 
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Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dengan demikian, Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao telah 

memiliki tiga tingkatan pendidikan, karen yaitu madrasah tsanawiyah dan madrasah 

aliyah telah lebih dulu didirikan.  

1. Visi Madrasah  

Menjadi madrasah unggul dalam membentuk karakter peserta didik, yang 

menguasai ilmu pengetahuan (Agama, Umum, dan Teknologi), berwawasan 

lingkungan serta memiliki akhlak yang terpuji. 

2. Misi Madrasah 

a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja personil madrasah sesuai fungsi dan 

jabatan.  

b. Mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan peserta didik. 

c. Menumbuhkembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial 

peserta didik yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

d. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman terhadap kearifan lokal 

dalam bertindak berdasarkan ajaran agama islam. 

e. Mewujudkan Masyarakat Madani dalam lingkungan Madrasah. 

f. Membangun citra sekolah sebagai mitra yang dipercaya di masyarakat. 

g. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui program pengembangan 

diri 

h. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif terhadap siswa. 
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i. Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, 

menjadi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.  

j. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan keunggulan dan 

berprestasi.  

k. Memotivasi warga madrasah agar berupaya melakukan pelestarian lingkungan 

sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan hijau.  

3. Tujuan  

a. Terciptanya sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

beriman dan bertakwa. 

b. Terciptanya manusia yang  beriman dan bermoral, cakap dan terampil, serta 

bertanggung jawab. 

c. Terwujudnya warga madrasah yang unggul dan berprestasi. 

d. Terlaksananya nilai-nilai budaya berdasarkan ajaran agama islam. 

e. Terciptanya suasana kebersamaan lingkungan yang bersih, sehat dan hijau antara 

warga madrasah dan masyarakat. 

f. Terciptanya warga madrasah yang sadar akan kepedulian lingkungan yang 

kondusif. 

g. Terciptanya madrasah yang aman dan bebas dari kerusakan lingkungan. 

4. Sumber Daya Manusia di Madrasah (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan 

dan Peserta Didik) 

Tabel 4.2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Madani Alauddin 

Pao Pao 

NO NAMA L/P JABATAN 

1. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. L Kepala Madrasah 
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2. Junaedi, S.Pd.,M.Pd L Wakil Kepala Madrasah 

3. Sitti aminah, S.Pd P Wali kelas IV.A 

4. Sitti Fatimah, S.Pd P Wali kelas II 

5. Haerana Mutia, S.Pd P Wali kelas IV.B 

6. Andi Kurniati SS, S.Pd.I., M.Pd P Wali kelas V.A 

7. Wahyuni, S.Pd P Wali kelas I.A 

8. Ira Satriani, S.Pd P Wali kelas III.A 

9. Muliana Ismail, S.Pd P Wali kelas I.B 

10. Nur Mila Sari, S.Pd P Wali kelas III.B 

11. Saqjuddin, S.Pd L Wali kelas V.B 

12. Ahmad, S.Pd.I., M.Pd. L Kepala Tata Usaha 

13. Hasnita, S.Sos. P Staf 

 

Tabel 4.3. Jumlah Peserta Didik MI Madani Alauddin Pao Pao 

NO. KELAS L P JUMLAH 

1. I.A 17 12 29 

2. I.B 18 11 29 

3. II 34 13 47 

4. III.A 16 13 29 

5. III.B 12 16 28 

6. IV.A 17 4 21 

7. IV.B 10 12 22 

8. V.A 19 9 28 

9. V.B 15 13 28 

10. VI 23 18 41 

TOTAL 181 121 302 
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C. Gambaran Umum Tentang Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao 

Telah dibahas sebelumnya bahwa Pesantren Madarasah Madani Alauddin Pao 

Pao mulai menerima peserta didik untuk tingkat MTs pada tahun pelajaran 

2002/2003. Jumlah peserta didik yang diterima tahun pertama sebanyak 40 orang. 

Penerimaan dan pendirian madrasah ditandai dengan keluarnya Surat Persetujuan 

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa yang dimulai oleh Kepala Biro 

Kesra (Asisten IV). Pengelolaan Madrasah dengan SK Badan Pengurus Yayasan 

Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 04 Tahun 2002 Tanggal 01 Agustus 

2002 tentang pengangkatan Direktur, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, dan 

Tata Usaha Pesantren Madrasah Madani Pao Pao Kabupaten Gowa.3 

Secara runtut, pendirian Madrasah Tsanawiyah Madani dapat dilihat pada 

penerbitan SK  dan kegiatan lainnya secara kronologis sebagai berikut:  

1. SK Rektor No. 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pembangunan Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao dengan mengangkat Prof. Dr. H. 

Bahaking Rama, MS. selaku Ketua. Berdasarkan SK inilah Tanggal 21 

Januari 2001 di ruang Pembantu Rektor III dilakukan pertemuan panitia untuk 

menetapkan rencana pembangunan Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao 

Pao.  

2. Pada Tanggal 21 Juni 2001 terbit SK Rektor No. 83 Tahun 2001 tentang 

Pelaksana Pembangunan Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao. SK 

ini sekaligus mencakup SK Rektor IAIN Alauddin No. 28 Tahun 2001 tentang 

Panitia Pelaksana Pembangunan Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao 

                                                             

3Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 9. 
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Pao, kemudian menyerahkan tugas itu kepada Yayasan Keluarga Besar IAIN 

Alauddin Makassar sebagai penyeleggara pembangunan lembaga pendidikan.  

3. SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 

02 Tahun 2001 Tanggal 1 September 2001 tentang Pendirian/Pembukaan 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao dan penerimaan peserta didik 

baru dimulai Tahun Pelajaran 2001/2002.  

4. SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 

02 Tahun 2001 Tanggal 09 Oktober 2001 tentang tim persiapan pembukaan 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao dengan mengangkat Drs. 

Chaeruddin B. sebagai Ketua dan Drs. Sulaiman Saad, M. Pd sebagai 

Sekretaris. SK ini menetapkan untuk membentuk tim Persiapan Pembukaan 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao.  

5. Tanggal 20 Oktober 2001 Tim Persiapan Pembukaan Pesantren Madarasah 

Madani Pao Pao mengadakan pertemuan anggota untuk menindaklanjuti SK 

badan pengurus yayasan dan selanjutnya membuat dan mempersiapkan 

rencana kurikulum madrasah serta lembar informasi.  

6. Tanggal 22 November 2001 bertempat di ruangan PR III IAIN Alauddin 

Makassar tim persiapan pembukaan Pesantren Madrasah Madani Alauddin 

Pao Pao mengadakan pertemuan dengan tim pengarah pembahas konsep 

kurikulum dan lembar informasi. 4 

7. Tanggal 14 Januari 2002 Tim Persiapan Pembukaan Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao mengadakan pertemuan anggota membicarakan 

seleksi penerimaan calon pendidik. 

                                                             

4Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 10. 
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8. Tanggal 28 Januari 2002 tim persiapan pembukaan Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao mengadakan seleksi calon tenaga pendidik bersama 

tim penguji yang hasilnya diumumkan pada tanggal 01 April 2002 dengan 

menerima 14 orang pendidik .  

9. Bulan April-Juni 2002 mengadakan sosialisasi pada masyarakat dengan 

kegiatan bersurat ke mesjid dan sekolah yang berada di Kec. Somba Opu Kab. 

Gowa yang berisi informasi keberadaan Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao dan pengumuman penerimaan peserta didik baru. 

Kemudian mengunjungi sekolah SD/MI yang berada di sekitar lokasi 

Madrasah dan bertemu langsung dengan peserta didik kelas VI serta menyurat 

ke orang tua peserta didik yang anaknya sedang mengikuti UAN.  

10. Tanggal 27 April 2002 mulai membuka pertemuan antara pengurus yayasan 

dengan pendidik yang lulus seleksi di gedung Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao dan menyiapkan formulir pendaftaran.  

11. Tanggal 24 Juni 2002 mulai membuka kantor dan pendaftaran peserta didik 

baru Tahun Pelajaran 2002/2003 dan menyaring 36 orang dan menjadi peserta 

didik angkatan pertama.  

12. Tanggal 26 Juni 2002 diadakan pertemuan di ruang rapat senat IAIN Alauddin 

antara Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar dengan 

Tim Persiapan Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao dengan agenda 

acara laporan panitia pembangunan dan laporan persiapan Pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao.  

13. Tanggal 3 Juli 2002 diadakan pertemuan tenaga pendidik yang lulus dalam 

seleksi guna membicarakan Materi Orientasi Siswa (MOS) 
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14. Tanggal 15 Juli 2002 mulai membuka madrasah dan mengadakan persiapan 

Masa Orientasi Siswa Baru yang dibuka secara resmi pada tanggal 17 Juli 

oleh pengurus yayasan dengan jumlah peserta orientasi 36 orang peserta didik 

dengan rincian 24 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.  

15. Tanggal 22 Juli 2002 mengikuti upacara peresmian penggunaan gedung 

madrasah dan pembukaan secara resmi Tahun Pelajaran 2002/2003 oleh 

Bupati Tingkat II Kab. Gowa dan secara formal berakhir pula tugas tim 

persiapan.  

16. SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 4 

Tahun 2002 Tanggal 01 Agustus 2002 tentang pengangkatan Direktur, Kepala 

Madrasah, Wakamad, dan Tata Usaha Pesantren Madrasah Madani Alauddin 

Pao Pao.  

17. Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar berubah nama menjadi 

Yayasan Keluarga Besar UIN Alauddin Makassar seiring dengan perubahan 

IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.5 

Seiring berjalannya waktu, Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao 

berkembang dengan pesat ditandai dengan peningkatan jumlah calon peserta didik 

baru pada tiap tahun ajaran baru. 

1. Visi Madrasah  

Menjadi pusat unggulan pembentukan dan pembinaan sumber daya manusia 

yang menguasai ilmu pengetahuan (agama dan umum), teknologi dan memiliki 

akhlak yang terpuji.  

 

                                                             

5Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 13. 
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2. Misi Madrasah 

a. Meningkatkan kualitas peserta didik dalam bidang ilmu agama dan serta teknologi.  

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang penguasaan bahsa asing 

(Arab dan Inggris).  

c. Membiasakan peserta didik mengamalkan nilai-nilai akhlak alqarimah.  

d. Mewujudkan Masyarakat Madani dalam lingkungan Madrasah. 

e. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kualitas belajar 

mengajar.  

f. Menyiapkan sarana pendidikan yang memadai.  

3. Tujuan Madrasah   

a. Tercapainya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan memiliki integritas.  

b. Kemampuan berbahasa yang unggul dan kompetitif.  

c. Berakhlakul karimah dan mempunyai pandangan yang luas. 

d. Tenaga pendidik yang berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.  

e. Tersedianya fasilitas yang memadai.6 

4. Sumber Daya Manusia di MTs Madani Alauddin Pao Pao (Tenaga Pendidik, 

Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik) 

MTs Madani Alauddin Pao Pao dipimpin oleh seorang Kepala Madrasah 

bernama Abd. Rajab S.Ag., M.Th.I., yang dibantu oleh Wakamad Kesiswaan 

bernama Dra. Besse, Wakamad Kurikulum bernama Herna, S.Ag., dan Wakamad 

Sarana dan Prasarana bernama Nurhidayat, S.Pd. Untuk membantu Wakamad Sarana 

dan Prasarana, dalam hal penggunaan Lab. Komputer, Lab. Sains, serta  

Perpustakaan, maka ruangan-ruangan tersebut, dikontrol oleh seseorang, yakni kepala 

                                                             

6Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 14. 
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Perpustakaan bernama Dra. Kamariyah, kepala Lab. Komputer bernama Andi 

Rahmadani, S.Pd., serta kepala Lab. Sains bernama Sophya Pratiwi, S.Pd. Sedangkan 

Wakamad kesiswaan, dibantu oleh Wali Kelas, serta pembina intrakurikuler dan 

ekstrakurikurel dalam memantau perkembangan peserta didik.7 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao 

Pao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru yang sering juga disebut tenaga pendidik merupakan salah satu tokoh 

utama dalam dunia pendidikan yang sangat berperan penting dalam memberikan 

pendidikan kepada peserta didik khususnya di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin. Dengan adanya tenaga pendidik ini pula maka sangat diharapkan dapat 

memberikan bimbingan dan perhatian secara professional dengan menggunakan 

                                                             

7Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 18. 
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metode dan strategi yang tepat agar nantinya tercipta suasana kondusif dalam proses 

pembelajaran. Adapun keadaan tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Kabupaten Gowa Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat 

dilihat pada tabel berikut:8 

Tabel 4.4 Tenaga Pendidik Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao 

NO NAMA L/P 
MATA 

PELAJARAN 

PENDIDIKAN 

S1 S2 

1. Abd. Rajab, S.Ag., M.Th.I. L Bhs. Arab IAIN Alauddin UINAM 

2. Dra. Besse P IPA IAIN Alauddin  

3. Herna, S.Ag. P Aqidah Akhlak IAIN Alauddin  

4. Dra. Kamariyah P Fiqhi IAIN Alauddin  

5. Satria Afrizky, S.Pd., M.Pd. P Seni Budaya UNM UNM 

6. Sabaruddin, S.Pd.I. L Bhs. Arab IAIN Alauddin  

7. ST. Rugayyah, S.Pd. P Bhs. Inggris UNM  

8. Ahmad H., S.Pd.I., M.Pd.I. L Al-Qur’an Hadits IAIN Alauddin UINAM 

9. Aldi Reskianto, S.Pd. L Penjaskes UNM  

10. ST. Hasmah, S.Pd. P Bhs. Indonesia UNISMUH  

11. A. Rahmadani, S.Pd., M.Pd. L Prakarya UNM UNM 

12. Try Suharto, S.Pd. L PKn UNM  

13. Amiruddin Mansur, S.Pd., M.Pd. L Matematika UINAM UNM 

14. Samsukur, S.Pd. L IPS UNG  

15. Dwi Hardiyanti, S.Pd. P Matematika UNISMUH  

16. Rezki Asrianti, S.Pd. P Bhs. Indonesia UNISMUH  

17. Nadrawati, S.Pd. P Bhs. Indonesia UNM  

18. Hery, SQ., M.Ag. L BTQ UINAM UINAM 

                                                             

8Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 16. 
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19. Fatmawati, S.Pd. P Bhs. Inggris UINAM  

20. Nurhidayat, S.Pd. L Bhs. Arab UINAM  

21. Sophya Pratiwi, S.Pd., M.Pd. P IPA UINAM UINAM 

22. Rahmadani, S.Pd. P Aqidah Akhlak UINAM  

23. Nurul Alfiat, S.Pd. P Seni Budaya UNM  

24. Hj. Darlina, S.Ag. P Matematika IAIN Alauddin  

25. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. L Penjar UNM UNM 

26. Andi Fadhil Fauzan, S.Pd. L SKI UINAM  

27. Ilham Asnawi, S.Pd. L Fiqhi UINAM  

28. Muh. Khadafi, S.Pd., M.Pd. L PKn UNM UNM 

29. Dewi Sartika, S.Pd. P IPA Unismuh  

30. Asriadi, S.Pd. L BTQ UINAM  

31. Nurfajrin Arafat, S.Pd. L IPS UINAM  

32. Rahmaini, S.Pd L Bahasa Arab UINAM  

33. Riska Mustifa Putri, S.Pd. L Bahasa Arab UINAM  

34. Mahmud Masykur Hannan, 

S.Pd. 

L Guru BK STKIP Andi 

Matappa 

 

Adapun keadaan tenaga kependidikan Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Pao Pao, dapat dilihat pada tabel berikut:9 

Tabel 4.5. Tenaga Kependidikan Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao 

Pao 

NO NAMA L/P JABATAN 
PENDIDIKAN 

S1 S2 

1. Abd. Rajab, S.Ag., M.Th.I. L Kepala Madrasah IAIN Alauddin UINAM 

2. Dra. Besse P Wakamad Kesiswaan IAIN Alauddin  

3. Herna, S.Ag. P Wakamad Kurikulum IAIN Alauddin  

                                                             

9Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 17. 
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4. Nurhidayat, S.Pd. L Wakamad Sarpras UINAM  

5. Ahmad H., S.Pd.I., M.Pd.I L KTU IAIN Alauddin UINAM 

6. Dra. Kamariyah P Kepala Perpustakaan IAIN Alauddin  

7. Sophya Pratiwi, S.Pd., M.Pd. P Kepala Lab. MIPA UINAM UINAM 

8. A. Rahmadani, S.Pd., M.Pd. L Kepala Lab. Komp. UNM UNM 

9. Rudianto, S.Pd.I., M.Pd.I. L Bendahara Umum IAIN Alauddin UINAM 

10. ST. Rugayyah, S.Pd. P Bendahara BOS UNM  

11. Hasnita, S.Sos. P Staf Adm. UINAM  

12. Andi Fadhil Fauzan, S.Pd. L Staf Adm. UINAM  

13. A. Mutmainnah, S.I.P P Staf Perpustakaan UINAM  

14. Sophya Pratiwi, S.Pd., M.Pd. P Staf Lab. Sains UINAM UINAM 

15. Nuraini Kusuma Wardhani, 

S.Si. 
P Staf Lab. IPA UINAM  

16. Muh. Taufik, S.IKom L 
Staf Dokumentasi 
dan Publikasi 

UINAM  

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 

informal, formal maupun nonformal. Di MTs Madani Alauddin Pao Pao terdapat  570 

peserta didik. Mereka terbagi atas empat kelas VII, enam kelas VIII dan lima kelas 

IX. Jumlah peserta didik masing-masing kelas dapat dilihat dari tabel berikut.10 

Tabel 4.6. Jumlah Peserta Didik MTs Madani Alauddin Pao Pao 

NO KELAS 
JUMLAH PESERTA DIDIK 

L P Total 

1. VII A 18 20 38 

2. VII B 16 24 40 

3. VII C 19 19 38 

4. VII D 19 19 38 

                                                             

10Buku Profil MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021, h. 19. 



90 
 

 
 

5. VIII A 18 19 37 

6. VIII B 27 10 37 

7. VIII C 26 13 39 

8. VIII D 18 21 39 

9. VIII E 22 13 35 

10. VIII F 26 10 36 

11. IX A 19 21 40 

12. IX B 17 20 37 

13. IX C 16 22 38 

14. IX D 13 26 39 

15. IX E 28 11 39 

TOTAL JUMLAH 302 268 570 

D. Gambaran Umum Tentang Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao 

Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin yang makin pesat 

menjadi bahan evaluasi bagi pengurus yayasan untuk menindaklanjuti proses 

pembelajaran di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao. Keberlanjutan 

pembinaan lulusan madrasah tsanawiyah perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, 

perlu disiapkan wadah agar pembinaan wawasan keilmuan, khususnya wawasan 

keislaman berlangsung secara berkelanjutan di lingkungan Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin.11 

Setelah tiga tahun berjalan, dimulai sejak TP. 2002/2003 s.d TP. 2004/2005, 

Yayasan Keluarga Besar UIN Alauddin cukup memperoleh pengalaman dan 

persiapan untuk membuka Madrasah Aliyah. Hal ini sebagai bentuk respon nyata 

                                                             

11MAS Madani Alauddin, “Sejarah Berdirinya MA Madani Alauddin”. Situs Resmi MAS 

Madani. https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html (8 Februari 

2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html%20(8
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agar pembinaan keilmuan dan pengembangan wawasan keagamaan di lingkungan 

Pesantren Madrasah Madani berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Pendirian 

Madrasah Aliyah tidak hanya bertujuan sebagai sarana untuk menampung lulusan 

Madrasah Tsanawiyah secara khusus, tetapi juga untuk mengakomodir siswa-siswa 

yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas secara umum di 

daerah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. 

Ide ini dicetuskan oleh tiga tokoh yaitu Drs. Chaeruddin B, Drs. H. A. Achruh 

AB Pasinringi, M.Pd.I dan Drs. Sudirman Usman, M.Ag. Para pendiri ini kemudian 

merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan termasuk penunjukan kepala 

Madrasah, akhirnya ditunjuklah Drs. Sudirman Usman, M.Ag sebagai kepala 

Madrasah Pertama MA. Tahun Pelajaran 2005/2006. 

Pada tahun pelajaran 2005/2006 Madrasah Aliyah Madani Alauddin resmi 

membuka penerimaan siswa baru dan berlanjut sampai saat ini. Eksistensi Madrasah 

Aliyah diperkuat setelah keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan No. 173 tahun 2006 tentang 

Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah 

Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian legalitas sebagai Lab. 

School diakui secara hukum dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin 

Makassar No.Un.06.2/ Kp.07.6/98/2011 tentang Penetapan Laboratory 

School Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar.12 

Secara Operasional eksistensi Pesantren Madrasah Aliyah Madani Alauddin 

Pao Pao didasarkan kepada Peraturan perundangan yang belaku antara lain:  

                                                             

12MAS Madani Alauddin, “Sejarah Berdirinya MA Madani Alauddin”. Situs Resmi MAS 

Madani. https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html (8 Februari 

2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html%20(8
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1. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin 

No. 02 Tahun 2001 tentang Tim Persiapan Pengelolaan Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao. 

2. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin yang menunjuk Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao sebagai Laboratory School Fakultas Tarbiyah No. 

21A th. 2004 

3. Tahun Pelajaran 2005/2006 di mulai penerimaan siswa baru angkatan pertama 

dan berlangsung sampai sekarang. 

4. Eksistensinya diperkuat setelah keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi-Selatan No. 173 tahun 2006 

tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.13 

Sejak berdirinya, Pesantren/Madrasah Madani Alauddin (2001 s.d sekarang) 

telah dipimpin oleh beberapa Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Madrasah sebagai 

berikut: 

1. Direktur 

a. Drs. H. Chaeruddin B., M.Pd. (Periode 2002-2009) 

b. Drs. H. Danawir Ras Rasburhani, M.Pd.I. (Periode 2009-2013) 

c. Dr. Hamka Ilyas, M.Th.I. (Periode 2013-2015) 

d. Drs. H. Andi Achruh AB. Pasinringi, M.Pd.I. (Periode 2015-Sekarang) 

2. Wakil Direktur 

                                                             

13MAS Madani Alauddin, “Sejarah Berdirinya MA Madani Alauddin”. Situs Resmi MAS 

Madani. https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html (8 Februari 

2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html%20(8
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a. Rappe, S.Ag., M.Pd.I. - Wadir Bidang Pendidikan dan Pengajaran (Periode 2015-

Sekarang) 

b. H. Syamsuri, SS., MA. - Wadir Bidang Adm. Umum dan Keuangan (Periode 

2015-Sekarang) 

3. Kepala Madrasah Aliyah Madani 

a. Drs. Sudirman Usman, M.Ag. (Periode 2005-2008) 

b. Dr. Hamka Ilyas, M.Th.I. (Periode 2008-2013) 

c. Rappe, S.Ag., M.Pd.I. (Periode 2013-2016) 

d. Rina Kurnia, S.Pd, M.Pd. (Periode 2016-2020) 

e. Zainal Alim, S.Si, S.Pd, M.PKim. (Periode 2020 - Sekarang)14 

Sampai tahun ini, perkembangan Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao 

sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan akreditasi “A” yang bisa dipertahankan selama 

2 periode terakhir, dan juga jumlah pendaftar calon peserta didik yang terus 

meningkat tiap tahunnya. 

1. Visi Madrasah 

Menjadi pusat unggulan pembentukan dan pembinaan sumber daya manusia 

yang menguasai ilmu pengetahuan (agama dan umum), teknologi sederhana dan 

memiliki akhlak yang terpuji. 

2. Misi Madrasah 

a. Meningkatkan kualitas siswa dalam bidang ilmu agama dan umum serta teknologi 

sederhana. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang penguasaan bahasa asing. 

                                                             

14MAS Madani Alauddin, “Sejarah Berdirinya MA Madani Alauddin”. Situs Resmi MAS 

Madani. https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html (8 Februari 

2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/sejarah-berdirinya-madrasah-aliyah_27.html%20(8
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c. Meningkatkan Kemampuan Literasi Peserta Didik. 

d. Mewujudkan Masyarakat Madani dalam lingkungan madrasah. 

e. Membiasakan siswa mengamalkan akhlakul karimah dan pengamalan ibadah. 

f. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas 

belajar mengajar. 

g. Menyiapkan sarana pendidikan yang memadai menumbuh kembangkan potensi 

kreatifitas peserta didik.15 

3. Tujuan Madrasah 

a. Terbentuknya peserta didik yang cerdas, kompetitif, berkarakter dan memiliki 

integritas. 

b. Terbentuknya peserta didik yang berwawasan luas. 

c. Kemampuan berbahasa Asing (Inggris dan Arab) yang unggul. 

d. Terbentuknya karakter pengamalan ibadah harian. 

e. Terbentuknya peserta didik yang berakhlak terpuji dan mempunyai pandangan 

yang luas. 

f. Tenaga pendidik yang berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi. 

g. Tersedianya fasilitas Pendidikan yang memadai. 

4. Sumber Daya Manusia MA Madani Alauddin Pao Pao (Tenaga Pendidik, 

Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik) 

MA Madani Alauddin Pao Pao dipimpin oleh seorang Kepala Madrasah 

bernama Zainal Alim, S.Si., S.Pd. M.PKim., yang dibantu oleh Wakamad Kesiswaan 

bernama Samrawati Tacong, S.Pd.I., Wakamad Kurikulum bernama Rustan, S.Pd. 

                                                             

15MAS Madani Alauddin, “Visi, Misi dan Tujuan Madrasah”. Situs Resmi MAS Madani.  

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.  (8 Februari 2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.%20%20(8
https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.%20%20(8
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dan Wakamad Sarana dan Prasarana bernama Hery, S.Q., M.Ag. Untuk membantu 

Wakamad Sarana dan Prasarana, dalam hal penggunaan Lab. Komputer, Lab. Sains, 

serta  Perpustakaan, maka ruangan-ruangan tersebut, dikontrol oleh seseorang, yakni 

kepala Perpustakaan bernama Rina Kurnia S.Pd., M.Pd., kepala Lab. Komputer 

bernama Andi Rahmadani, S.Pd., serta kepala Lab. Sains bernama Nuraini Kusuma 

Wardani, S.Si. Sedangkan Wakamad kesiswaan, dibantu oleh Wali Kelas, serta 

pembina intrakurikuler dan ekstrakurikurel dalam memantau perkembangan peserta 

didik.16 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru yang sering juga disebut tenaga pendidik merupakan salah satu tokoh 

utama dalam dunia pendidikan yang sangat berperan penting dalam memberikan 

                                                             

16MAS Madani Alauddin, “Struktur Organisasi MAS Madani”. Situs Resmi MAS Madani.  

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/struktur-organisasi-madrasah-aliyah.html  (8 Februari 2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.%20%20(8
https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.%20%20(8
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pendidikan kepada peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Madani Alauddin. 

Dengan adanya tenaga pendidik ini pula maka sangat diharapkan dapat memberikan 

bimbingan dan perhatian secara professional dengan menggunakan metode dan 

strategi yang tepat agar nantinya tercipta suasana kondusif dalam proses 

pembelajaran. Adapun keadaan tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.7 Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao 

NO NAMA L/P 
MATA 

PELAJARAN 
PENDIDIKAN 

1. Zainal Alim, S.Si, S.Pd, 

M.PKim 

L Kimia UNM ITB 

2. Rustan, S.Pd L Fisika UINAM  

3. Samrawati Tacong, S.Pd.I P Sejarah UINAM  

4. Hery, S.Q, M.Ag L Al-Qur an Hadist UINAM UINAM 

5. Fitriani, S.Pd P Bahasa Indonesia UNM  

6. Rina Kurnia, S.Pd, M.Pd P Fisika UNM UNM 

7. Siti Yudiarti Fajriah R, S.Pd, 

M.Pd 

P Bahasa Inggris UINAM UNM 

8. Andi Rahmadhani, S.Pd, 

M.Pd 

L Prakarya UNM UNM 

9. Khadafi, S.Pd, M.Pd L PKn UNM UNM 

10. Namira, S.Pd, M.Pd P Matematika UIN UNM 

11. Indah M.Wahid, S.Si, M.Pd P Kimia, Prakarya UINAM UNM 

12. Husni Tamrin, S.Pd L Bahasa Inggris IKIP  
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13. Andi Husriadi Anwar, S.Pd L SKI UINAM  

14. Said, S.Pd L Biologi UINAM  

15. Ika Fitriani, S.Pd. P Bahasa Arab UINAM  

16. Muh. Fajrin, S.Pd L Akidah Akhlak UINAM  

17. Rahmat, S.Pd, M.Pd L Biologi UINAM UNM 

18. Nurmianti, S.Pd P Seni Budaya UNISMUH  

19. Yuni Lestari, S.Pd P Bahasa Indonesia UNISMUH  

20. Muslihah Akib, S.Pd P Bahasa Inggris UINAM  

21. Siti Adriyanti Idris, S.Pd P Prakarya UNISMUH  

22. Muh. Rusli AL, S.Pd, M.Pd L Matematika UNM UNM 

23. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. L Penjas UNM UNM 

24. Dwi Hardiyanti, S.Pd P Matematika UNISMUH  

25. Samsukur, S.Pd L Geografi UNG  

26. Muhammad Nazri Jalil, S. 

Pd. 

L BK UNM  

27. Nurul Awaliyah, S. Pd. P Akidah Akhlak UINAM  

28. Suriani, S. Pd P Bahasa Arab UINAM  

Adapun keadaan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao 

Pao, dapat dilihat pada tabel berikut17: 

 

                                                             

17MAS Madani Alauddin, “Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAS Madani 

Alauddin”. Situs Resmi MAS Madani. https://info.masmadani.sch.id/2020/11/tenaga-pengajar-

madrasah-aliyah-madani.html (8 Februari 2022). 

https://info.masmadani.sch.id/2020/11/visi-misi-dan-tujuan-madrasah-aliyah.html.%20%20(8
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Tabel 4.8 Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao 

NO NAMA L/P JABATAN PENDIDIKAN 

1 Zainal Alim, S.Si, S.Pd, M.PKim L Kepala Madrasah UNM ITB 

2 Rustan, S.Pd L Wakamad Kurikulum UINAM  

3 Samrawati Tacong, S.Pd.I P Wakamad Kesiswaan UINAM  

4 Hery, S.Q, M.Ag L Wakamad Sarpras UINAM UINAM 

5 Ahmad, S.Pd,I., M.Pd L KTU UINAM UINAM 

6 Rudianto, S.Pd, M.Pd L Bendahara Umum UIN AM UIN AM 

7 St. Rugayya, S.Pd P Bendahara Dana Bos UNM   

8 Rina Kurnia, S.Pd, M.Pd P Kepala Perpustakaan UNM UNM 

9 Andi Rahmadhani, S.Pd, M.Pd L Staf UNM   

10 Andi Fadil Fauzan, S.Pd L Staf UIN AM   

11 Nuraini Kusuma Wardhani, S.Si P Kepala Lab. Sains UIN AM   

12 Nurdin E L Security     

13 Dg. Nuju L Security     

14 Syamsuddin Dg. Talli L Bujang Madrasah   

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 

informal, formal maupun nonformal. Di MA Madani Alauddin Pao Pao terdapat  318 

peserta didik. Mereka terbagi atas tiga kelas X, tiga kelas XI dan tiga kelas XII.  

Jumlah peserta didik masing-masing kelas dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.9 Jumlah Peserta Didik MA Madani Alauddin Pao Pao 

NO KELAS 
JUMLAH 

TOTAL 
L P 

1 X MIA 1 16 24 40 

2 X MIA 2 16 24 40 
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3 X MIA 3 17 24 41 

4 XI MIA 1 16 16 32 

5 XI MIA 2 19 15 34 

6 XI MIA 3 17 16 33 

7 XII MIA 1 18 15 33 

8 XII MIA 2 16 17 33 

9 XII MIA 3 16 16 32 

E. Implementasi Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam dalam Mewujudkan 

Madrasah Madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam suatu madrasah. Tanpa adanya kepemimpinan dalam pendidikan 

Islam, Madrasah tersebut tidak akan memiliki corak keagamaan dan tentu tidak akan 

sesuai dengan label madrasah. Dengan adanya kepemimpinan dalam pendidikan 

Islam, Madrasah itu pasti akan memiliki corak pembelajaran agama yang mutlak. 

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui implementasi 

kepemimpinan dalam pendidikan Islam di pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao 

Pao, telah dilakukan wawancara terhadap guru di tiap tingkatan Madrasah beserta 

peserta didik. 

Sebagian informan khususnya dari kalangan guru mengatakan kepemimpinan 

dalam pendidikan Islam di Madrasah Madani Alauddin Pao Pao sudah berjalan 

dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Junaedi, S.Pd., M.Pd. bahwa di Madrasah 

Ibtidaiyah Madani,  corak kepemimpinan dalam pendidikan Islam sudah nampak dari 

kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana cara 

mereka memimpin yang tidak otoriter atau memaksakan kehendak sendiri. Tapi lebih 
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memilih untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan terkait suatu kebijakan 

madrasah.18 

Pendapat ini kemudian diperkuat oleh Andi Rahmadani, S.Pd., M.Pd. yang 

merupakan salah satu guru di Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao. Ia 

berpendapat bahwa kepemimpinan dalam pendidikan Islam nampak dari kepala 

madrasah dan jajarannya. Ia menilai bahwa sesuatu yang demikian adalah hal wajar 

karena sekolah yang ia tempati adalah sebuah madrasah, dimana tentu setiap hal atau 

setiap unsur yang ada dalam madrasah tersebut haruslah bercorak Islam termasuk 

masalah kepemimpinan.19 

Pendapat ini diperkuat oleh Asriadi, S.Pd. yang merupakan salah satu guru di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao yang berpendapat bahwa 

kepemimpinan dalam pendidikan Islam yang ada di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin sudah baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan sikap dari seorang kepala 

madrasah dan wakil kepala madrasah. Sikap dalam kesehariannya maupun dalam 

menentukan suatu kebijakan. Tidak ada kebijakan yang diberlakukan tanpa adanya 

musyawarah terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.20 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam di tiap-tiap tingkatan sudah baik. Baik dari segi sikap dari seorang 

                                                             

18Junaedi, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao, 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

19Andi Rahmadani, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao 

Pao , Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

20Asriadi, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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kepala madrasah dan jajarannya beserta kebijakan yang mereka buat semuanya 

memiliki corak pendidikan Islam.  

Selain itu, ketiga kepala madrasah ini seringkali melakukan kerjasama untuk 

melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat universal. Artinya kegiatan itu memiliki 

dampak yang besar bagi masyarakat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah 

maupun masyarakat di Madrasah Aliyah. Kerja sama tersebut merupakan salah satu 

bukti kepemimpinan dalam pendidikan Islam yang mengedepankan musyawarah. 

Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dari seorang guru yang bernama Nur 

Ilham Asnawi, S.Pd. yang merupakan guru madrasah tsanawiyah Madani Alauddin 

Pao Pao. Ia mengatakan bahwa ketika kepala madrasah memiliki kerja sama yang 

baik ,komunikasi yang baik sehingga terciptalah sebuah kebijakan atau sebuah 

kegiata nyang baik pula. 21 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari Rahmat, S.Pd., M.Pd. 

yang merupakan guru madrasah Aliyah Madani Alauddin. Ia mengatakan selama 

menjadi guru di Madrasah Aliyah, ia tidak pernah menemukan masalah antara 

tingkatan yang satu dengan lainnya. Itu berarti kerukunan dan sikap saling 

menghargai di antara kepala madrasah dan jajarannya benar-benar membuktikan 

bahwa kepemimpinan dalam pendidikan Islam berjalan dengan baik.22 

Selanjutnya Junaedi, S.Pd., M.Pd., yang merupakan salah satu guru di 

Madrasah Ibtidaiyah juga menambahkan ketiga kepala madrasah terlihat sangat 

kompak. Hal itulah yang diperlukan dalam suatu madrasah yang berada pada lokasi 

                                                             

21Nur Ilham Asnawi, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

22Rahmat, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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yang sama. Tanpa adanya kepala madrasah yang saling menghargai, maka suasana di 

lingkungan madrasah itu tidak akan baik. Justru akan menimbulkan hal-hal yang 

negatif.23 

Adapun terkait dengan sikap kepala madrasah, seorang kepala madrasah harus 

memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Informan memiliki jawaban 

yang beragam terkait hal tersebut. MF yang merupakan salah satu guru di Madrasah 

Aliyah Madani Alauddin mengatakan bahwa kepala Madrasah Aliyah Madani 

Alauddin adalah sosok yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. 

Hanya saja berkaitan dengan sifat tabligh atau komunikasi, Muhammad Fajrin, S.Pd. 

merasa masih kurang sempurna. Hal itu ditandai dengan kurangnya pemberian 

informasi dan komunikasi kepada rekan-rekan guru. Namun secara keseluruhan sikap 

yang dimiliki oleh kepala madrasah sudah mencerminkan kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam.24 

Berbeda dengan Andi Rahmadani, S.Pd., M.Pd. yang merupakan guru 

madrasah aliyah Madani Alauddin Pao Pao yang kebetulan selama ia menjadi guru di 

Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao, ia telah menemani 2 kepala madrasah. 

Dia mengatakan bahwa kepala madrasah yang baru masih butuh beradaptasi agar 

memiliki komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru lainnya. Namun kepala 

madrasah yang baru patut diacungi jempol karena kemampuannya untuk memimpin 

madrasah di tengah situasi pandemi covid yang melanda.25 

                                                             

23J unaedi, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

24Muhammad Fajrin, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

25Andi Rahmadani, S.Pd., M.Pd., (Inisial), Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao , Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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 Peneliti juga melakukan beberapa wawancara terhadap informan yang 

merupakan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Madani 

Alauddin Pao Pao. Diantara peserta didik itu ada yang merupakan pengurus dari 

organisasi intrakulikuler atau OSIM. Seperti Fauzan Abdullah yang merupakan 

peserta didik tingkat Madrasah Aliyah yang mengatakan bahwa setiap manusia pasti 

memiliki kekurangan, begitu pula dengan kepala madrasah. Namun kepala Madrasah 

Aliyah Madani sudah memiliki sikap siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Hanya 

saja untuk masalah tabligh dalam hal ini adalah komunikasi, sangat kurang 

komunikasi yang terjalin antara kepala madrasah dan peserta didik atau OSIM. 

Padahal mereka membutuhkan bantuan bukan hanya dari pembina OSIM maupun 

wakamad kesiswaan. Tapi mereka juga merasa perlu untuk sering berkomunikasi 

dengan kepala madrasah terkait kinerja guru dalam mengajar maupun kegiatan-

kegiatan yang hendak dilakukan.26 

Menyambung pernyataan tersebut, Andi Eka Wahyuni yang merupakan 

peserta didik tingkatan Aliyah mengatakan bahwa sikap seorang pemimpin sudah ada 

pada diri seorang kepala madrasah. Akan tetapi komunikasi antar peserta didik dan 

kepala madrasah seringkali tidak berjalan dengan baik yang membuat meereka 

kebingungan untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya ketika pengurus OSIM ingin 

melakukan sebuah kegiatan, namun tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari 

pihak madrasah dengan alasan karena saat ini adalah pandemi covid. Meskipun 

                                                             

26Fauzan Abdullah, Peserta Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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demikian kepala Madrasah sudah mempunyai sifat yang siddiq, amanah, tabligh dan 

fathanah.27 

Dilanjutkan oleh Wahyu Hidayat yang merupakan peserta didik Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin, ia mengatakan bahwa kepala Madrasah pastilah orang 

yang cerdas, orang yang jujur dan orang yang dapat dipercaya serta memiliki 

komunikasi yang baik. Hanya saja kepala madrasah juga harus melihat dari sisi 

peserta didik yang sangat ingin mengembangkan minat dan bakatnya dalam sebuah 

kegiatan.28 Selanjutnya berkaitan dengan masyarakat madani, peneliti telah 

menyampaikan bahwa masyarakat madani dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang plural (beraneka ragam) dari segi suku ras maupun budayanya.  

Selain itu masyarakat madani juga adalah masyarakat yang memiliki toleransi 

yang tinggi dan saling menghargai antar sesama, memiliki prinsip keadilan dan 

prinsip musyawarah serta mampu mensejahterakan masyarakatnya. Madrasah Madani 

bukan hanya ada pada satu tingkatan saja. Madrasah Madani ada pada tiga tingkatan 

yang memiliki satu visi dan misi yang sama. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti telah mewawancarai beberapa 

informan dan mendapatkan jawaban-jawaban yang diperlukan. Dari bapak Saqjuddin, 

S.Pd., M.Pd., yang merupakan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Madani 

Alauddin Pao Pao, mengatakan bahwa masyarakat madrasah di Pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao, tentu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Misal dari 

suku pasti ada dari suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja maupun di luar Sulawesi 

                                                             

27Andi EkaWahyuni, Peserta Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

28Wahyu Hidayat, Peserta Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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seperti suku Jawa dan masyarakat di Timur. Namun hal tersebut tidak menjadi 

halangan bagi mereka untuk saling toleransi, saling menghargai dan saling memiliki 

dalam sebuah keluarga yang disebut dengan masyarakat madrasah.29 

Begitupula dengan pendapat Tri Suharto, S.Pd., yang merupakan guru 

madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao yang mengatakan bahwa baik itu 

terhadap sesama guru di tingkat MTs maupun guru di tingkat MI dan di tingkat MA, 

kami semuanya saling berkomunikasi dengan baik, saling menghargai dan tidak 

memiliki sekat. Meskipun ruang guru antara MI, MTS dan MA itu terpisah, namun 

tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak saling berkomunikasi dengan guru di 

tingkatan yang lain. Hanya saja terkadang ketika ada guru baru di tingkatan yang 

berbeda, mereka tidak terlalu mengenal karena kesibukan kami di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin.30 

Begitu pula yang disampaikan oleh Muhammad Khadafi, S.Pd., M.Pd., yang 

merupakan guru Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao. Ia mengatakan bahwa 

sesuai dengan misi dari Madrasah Madani Alauddin Makassar yaitu mewujudkan 

masyarakat madani di lingkungan madrasah, tentu sudah sepatutnya bisa tercermin 

masyarakat madani yang plural, saling menghargai, saling toleransi, memiliki prinsip 

keadilan serta musyawarah. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh kepala madrasah, setiap guru di tiap tingkatan ikut andil 

dalam kebijakan tersebut. Rekan guru juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang melibatkan tingkatan-tingkatan yang lain seperti peringatan Maulid, 

                                                             

29Saqjuddin, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

30Tri Suharto, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022.  
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peringatan Isra Mi’raj dan lain sebagainya. Hal tersebut mampu memupuk 

silaturahmi antara sesama guru maupun sesama siswa.31 

Adapun dari sisi peserta didik, Asrul Amir yang merupakan peserta didik 

tingkatan Madrasah Aliyah mengatakan bahwa, selama menjadi peserta didik di 

Madrasah Aliyah Madani Alauddin, ia tidak terlalu banyak mengenal rekan-rekan di 

tingkatan lain termasuk di kelas kelas lain di tingkata Madrasah Aliyah. Hal itu 

terjadi karena pandemi covid yang melanda dan ia hanya sempat belajar offline di 

semester pertama. Setelah itu ia belajar secara online yang membuat komunikasi 

dengan rekan-rekan di tingkatan lain tidak ada sama sekali.32 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Nur Syafa’a Fitriani yang merupakan peserta 

didik Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin, ia sangat jarang berkomunikasi 

dengan kakak kelas khususnya yang ada di Madrasah Aliyah karena gedung sekolah 

yang berbeda sehingga kurangnya kesempatan untuk bertemu.33 

Selanjutnya Afwieq Jayanda yang merupakan peserta didik tingkatan 

Madrasah Aliyah mengatakan bahwa sebaiknya pihak sekolah mengadakan suatu 

kegiatan untuk menyambung silaturahmi antar sesama peserta didik. Misalnya seperti 

mengadakan lomba, atau mengadakan pentas seni dan kegiatan-kegiatan yang lain 

yang mampu menghadirkan peserta didik dari tingkatan tingkatan yang lain. Selain 

                                                             

31Muhammad Khadafi, S.Pd., M.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin 

Pao Pao , Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 

32Asrul Amir, Peserta  Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , Wawancara, 

Gowa,  10 Februari 2022. 

33Nur Syafa’a Fitriani, Peserta Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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mampu menjalin silaturahmi antar sesama dalam lingkungan Madrasah, peserta didik 

juga bisa mengembangkan skill dan bakat mereka dalam hal-hal tertentu.34 

Kepemimpinan adalah sesuatu yang mutlak ada dalam sebuah organisasi, baik 

itu organisasi politik organisasi masyarakat termasuk organisasi sekolah. Sebagai 

salah satu jenis sekolah di Indonesia merupakan sekolah yang berlabel agama Islam, 

yang keseharian dan pembelajarannya lebih banyak kepada pembelajaran akhlak agar 

tercipta peserta didik yang berakhlakul karimah. 

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah kemampuan untuk mengatur 

dan menjalankan suatu organisasi dalam lingkup pendidikan Islam yang berada di 

Madrasah. Seorang pemimpin yang merupakan kepala madrasah harus memiliki 

kepemimpinan yang baik, yang tercermin dari sikapnya yang harus memiliki sifat 

shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. 

Masyarakat madani adalah masyarakat yang plural (beraneka ragam) yang 

saling menghargai, saling menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi. 

Masyarakat madani adalah perwujudan dari masyarakat Madinah yang saat itu 

dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. perwujudan masyarakat Madinah dalam istilah 

masyarakat madani sejatinya harus ada jam-jam lembaga pendidikan seperti 

madrasah. 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao, salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang berada di kabupaten Gowa dan merupakan laboratorium 

school fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar. Madrasah ini 

memiliki tiga tingkatan, yaitu MI MTS dan MA. Oleh karena ketiga tingkatan ini 

                                                             

34Afwiq Jayanda, Peserta Didik di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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berada dalam satu lokasi, jadi visi misi dan tujuannya hampir selaras. Salah satu 

misinya adalahah mewujudkan masyarakat madani dalam lingkungan madrasah. Itu 

berarti perwujudan masyarakat madani ini bukan hanya dalam satu tingkatan 

melainkan secara keseluruhan. 

Implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam jam-jam dalam 

mewujudkan masyarakat madani di pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan kepemimpinan kepala 

madrasah yang baik, tenaga pendidik yang tidak memiliki sekat, serta peserta didik 

yang mampu saling menghargai antar sesama.  

3 kepala madrasah juga memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. 

Sifat shiddiq bisa dilihat dari transparannya kepala madrasah dalam memberikan 

instruksi terkait sebuah kegiatan. Amanah bisa dilihat dari adilnya kepala madrasah 

dalam pemberian peringatan dan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, semakin berkembangnya madrasah baik dari segi pembangunan dan 

segi keterampilan guru dalam mengajar, berjalannya semua kegiatan madrasahsesuai 

dengan aturan agama dan Negara dan lain-lain. 

Fathanah bisa dilihat dari kualifikasi akademik para kepala madrasah yang 

sudah memiliki gelar magister, terbentuknya sebuah kebijakanyang sesuai dengan 

perkembangan zaman, tercapainya kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan oleh 

masyarakat madrasah. 

Terkait dengan tafaktor pendorong dalam mewujudkan madrasahbligh, pada 

dasarnya telah baik pula. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama 

dalam masalah menyampaikan atau komunikasi. Kita ketahui bersama adalah seorang 

pemimpin yang baik haruslah sering berkomunikasi dengan bawahannya, harus 



109 
 

 
 

memiliki retorika yang bagus agar terjaga wibawa dan tidak muncul keretakan 

hubungan antar pemimpin dan bawahan. Dengan komunikasi yang baik pula, segala 

kegiatan dan kebijakan yang dimusyawarahkan bersama-sama akan berlangsung 

dengan baik. Inilah yang harus diperbaiki oleh kepala madrasah agar kedepannya 

organisasi Madrasah bisa lebih baik lagi terutama dalam mewujudkan masyarakat 

madani yang bermusyawarah untuk menentukan arah ke depan dan saling 

menghargai. 

F. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Mewujudkan Madrasah Madani di 

Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

Lancarnya suatu kebijakan dalam lingkungan madrasah pasti memiliki faktor 

pendorong.  Namun ada juga yang memiliki faktor yang mampu menghambat 

kelancaran kegiatan tersebut. Peneliti telah mewawancarai beberapa informan yang 

merupakan guru dan peserta didik terkait dengan terkait dengan masalah tersebut. 

Beberapa informan mengatakan bahwa salah satu faktor pendorong Madrasah 

Madani Alauddin dalam mewujudkan masyarakat madani. Samsukur, S.Pd. yang 

merupakan guru Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao Pao mengatakan 

bahwa faktor pendorong terwujudnya masyarakat madani di Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao adalah hampir semua guru memiliki pengetahuan agama yang 

baik. Dengan demikian, mereka mengetahui bagaimana masyarakat Islami yang 

sesungguhnya.35 

Selanjutnya Yuni Lestari, S.Pd., M.Pd., yang merupakan guru di Madrasah 

Aliyah Madani Alauddin mengatakan bahwa diantara faktor pendorong perwujudan 

                                                             

35Samsukur, S.Pd, Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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masyarakat madani di Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah sekolah ini 

berlabel madrasah. Sehingga sangat mungkin perwujudan masyarakat madani itu 

terlihat pada sekolah ini. Karena masyarakat madani sejatinya adalah produk agama 

Islam yang bersumber dari sejarah perjalanan Nabi Muhammad saw dalam 

mendakwahkan Islam di kota Madinah.36 

Selain itu Muhammad Taufik yang merupakan salah satu staf di Madrasah 

Tsanawiyah Madani AlauddinPao Pao, mengatakan bahwa suatu suatu madrasah 

dikategorikan sebagai perwujudan masyarakat madani apabila dalam madrasah 

tersebut telah tercermin rasa saling menghormati dan saling menghargai antar sesama 

guru, antar sesama peserta didik maupun yang lainnya. Pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao memiliki hal tersebut yang menjadi faktor pendukung atas 

perwujudan masyarakat madani.37 

Selain faktor pendorong beberapa informan juga menyebutkan tentang faktor 

yang menghambat perwujudan masyarakat madani di pesantren Madrasah Madani 

Alauddin Pao Pao. Muhammad Fajrin, S.Pd. yang merupakan salah satu guru di 

Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao Pao, mengatakan bahwa meskipun 

masyarakat madani sudah tercermin dalam madrasah ini, masih banyak saja 

kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kadang kala masyarakat dalam 

lingkungan madrasah ini tidak mencerminkan masyarakat madani. Salah satu contoh 

adalah kurangnya kerjasama dalam kegiatan madrasah. Akhir-akhir Madrasah Aliyah 

Madani Alauddin memiliki jadwal yang cukup padat karena adanya akreditasi dan 

                                                             

36Yuni Lestari , Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , Wawancara, 

Gowa,  10 Februari 2022. 

37Muhammad Taufi, Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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kegiatan Adiwiyata. Permasalahannya adalah kurangnya kerja sama dari segala pihak 

yang terlibat. Akibatnya hanya sedikit dari guru-guru yang selalu hadir dalam 

madrasah untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Hal itu sebenarnya tidak lepas 

dari pandemi covid yang melanda namun tentu saja itu menghambat perwujudan 

masyarakat madani di Madrasah.38 

Selain itu Asriadi, S.Pd. yang merupakan guru Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Pao Pao mengatakan bahwa salah satu yang menghambat terjadinya 

masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah 

kurangnya rasa tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan tata tertib yang 

ada di Madrasah. Misalnya persoalan sampah yang masih menjadi momok. Masih 

banyak peserta didik yang tidak menghargai teman-temannya yang sudah 

membersihkan dengan cara membuang sampah di sembarang tempat, tidak 

melakukan piket kebersihan yang baik dan masih banyak lagi yang masih perlu 

diberikan pemahaman kepada siswa.39 

Berikutnya Said, S.Pd. yang merupakan guru Madrasah Aliyah Madani 

Alauddin Pao Pao mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat terwujudnya 

masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah 

kurangnya komunikasi dari kepala madrasah kepada guru-guru yang menyebabkan 

rasa kekeluargaan itu kurang. Seharusnya ada kegiatan mingguan yang diadakan oleh 

                                                             

38Muhammad Fajrin, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022.  

39Asriadi, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , 

Wawancara, Gowa,  10 Februari 2022. 
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madrasah untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antar sesama masyarakat 

madrasah.40  

Lancarnya sebuah organisasi tidak lepas dari faktor yang mendorongnya, 

buruknya sebuah organisasi tidak lepas dari faktor yang menghambatnya. Dari hasil 

observasi dan wawancara, faktor pendorong dalam mewujudkan masyarakat madani 

di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah setiap sekolah yang berlabel 

Madrasah akan sangat mudah untuk mewujudkan masyarakat madani di 

lingkungannya. Hal itu bisa terjadi karena masyarakat madani merupakan suatu 

istilah yang diambil dari proses peristiwa dakwah Nabi Muhammad saw. Artinya 

prinsip-prinsip masyarakat madani merupakan prinsip ideal dalam pandangan Islam. 

Selain itu di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao memiliki tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang mahir dalam bidangnya, juga memiliki 

pengetahuan agama yang baik. Sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao mampu menjalankan prinsip-prinsip masyarakat 

madani.  

Salah satu bentuk implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam 

mewujudkan masyarakat madani di pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao 

adalah adanya kegiatan keagamaan yang dibuat oleh pihak madrasah seperti 

peringatan Maulid Nabi dan buka puasa bersama. Selain bertujuan untuk memupuk 

silaturahmi, kegiatan tersebut juga pada dasarnya adalah bentuk masyarakat madani 

yang saling toleransi menghargai serta saling mensejahterakan.  

                                                             

40Said, S.Pd., Tenaga Pendidik Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao , Wawancara, 

Gowa,  10 Februari 2022. 
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Selain itu kegiatan yang merupakan implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberian bantuan 

kepada masyarakat di Madrasah Madani Alauddin yang mengalami kesulitan seperti 

mendapatkan bencana, mendapatkan kabar duka dan lain sebagainya. Hal ini semua 

didasari oleh kepemimpinan kepala madrasah yang memiliki sikap tanggung jawab 

terhadap jabatannya 

Namun setiap organisasi baik itu organisasi politik organisasi masyarakat 

maupun organisasi Madrasah pasti ada kekurangan di dalamnya. Hal itu terjadi 

karena ada faktor-faktor tertentu yang menghambat jalannya organisasi dengan baik. 

Salah satu faktor penghambat dalam mewujudkan masyarakat madani di pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah belum sempurnanya komunikasi yang 

terjalin antar kepala madrasah wakil kepala madrasah beserta guru-guru yang berada 

di madrasah.  

Komunikasi adalah faktor penentu dari segala Interaksi yang ada di Madrasah. 

Dengan komunikasi yang baik tentu perjalanan organisasi Madrasah akan berjalan 

dengan baik. Sebaliknya komunikasi yang buruk akan menghadirkan organisasi yang 

tidak berjalan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin dalam pendidikan Islam, 

mereka harus mencerminkan sifat sifat Rasulullah yaitu shiddiq amanah tabligh dan 

fathanah dalam kepemimpinannya. Sifat shiddiq bertujuan agar adanya keterbukaan 

dan transparansi dalam kepemimpinannya, sifat amanah bertujuan agar adanya rasa 

tanggung jawab dan prinsip musyawarah dalam kepemimpinannya, sifat tabligh 

bertujuan agar adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan dan sifat 

fahtanah bertujuan agar kepemimpinan dipegang oleh orang yang memiliki 

kecerdasan yang baik. 
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Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka pada 

dasarnya implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam mewujudkan 

masyarakat madani di pesantren Madrasah Madani Alauddin pao-pao sudah berjalan 

dengan baik. Yang menjadi pusat perhatian adalah permasalahan tabligh, karena 

dalam hal komunikasi masih dirasa kurang baik. Suatu kegiatan dan kebijakan yang 

dilakukan oleh pihak Madrasah tanpa adanya komunikasi yang baik, tidak akan 

membuat kegiatan dan kebijakan itu menjadi lancer. Oleh karena itu, 4 sikap di atas 

haruslah ada dalam diri seorang pemimpin.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Implementasi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dalam mewujudkan 

masyarakat madani di Pesantren Madrasah Madani Alauddin Pao Pao berjalan 

dengan baik. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah tabligh (komunikasi) 

agar kedepan bisa lebih baik lagi. Bentuk implementasi kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani di pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah mengadakan kegiatan keagamaan 

seperti Maulid dan buka puasa bersama untuk memupuk silaturahmi antar 

sesama warga madrasah. 

2. Faktor pendukung dalam mewujudkan masyarakat madani di pesantren 

Madrasah Madani Alauddin Pao Pao adalah sekolah yang berlabel Madrasah 

sehingga mudah untuk mewujudkan masyarakat madani, tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan yang memiliki pendidikan agama yang baik dan 

terjadinya toleransi antar sesama peserta didik di tiap tingkatan. Faktor 

penghambat dalam mewujudkan masyarakat madani di pesantren Madrasah 

Madani Alauddin Pao Pao adalah kurangnya komunikasi antar kepala 

madrasah bersama jajarannya dengan rekan-rekan guru yang menyebabkan 

kerjasama kurang baik. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang 

kepemimpinan dalam pendidikan Islam di Madrasah, agar tercipta 

masyarakat madani dalam lingkungan madrasah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi kepada 

kepala madrasah untuk senantiasa memperbaiki kepemimpinan dalam 

pendidikan Islam terkhusus masalah sikap tabligh (komunikasi) agar 

masyarakat madani bisa terwujud dengan baik. 
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