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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ha 
 

h 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
sad 
 

s 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
dad 
 

d 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ta 
 

t 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
za 
 

z 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ

ؿَََهَػوَْ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مػاَتََ

 rama : رَمَػى

 qila : قػِيْػلََ

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  َا 
dammah 
 

u u  َا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah  dan ya>’ 
 

ai a dan i ََْػى 
 

fathah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوََْ

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 
 

Huruf dan  

Tanda 
 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

ى | ...َ  ا ... َ   
 

d}ammah dan wau 
 

 ػػُػو

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ػػِػػػى
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 yamutu : يػَمػوُْتَُ
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4. Ta’ marbut}ah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbut}ah yang hidup 

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

طْفَاؿَِالَََََُُرَوْضَػة  : raud}ah al-at}fa>l 

الَػْفػاَضِػػلَةَََُُالَػْمَػدِيػْنػَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : الَػْحِػكْػمَػػة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناََ

 <najjaina : نػَجّػيَْػػناََ

 al-h}aqq : الَػػْحَػقَّ

 nu‚ima : نػُعّػػِمََ

 aduwwun‘ : عَػدُوَ 

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

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

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َاؿ  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّػمْػسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   الَزَّلػػْزَلػػَة

 al-falsafah : الَػػْفَػلْسَػفَة

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُػرُوْفََتػأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَػػنَّػوْعَُ

 syai’un : شَػيْءَ 

 umirtu : أمُِػرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a >n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
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atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهََِدِيػنَُْ  di>nulla>h  َِللَِب  billa>h   

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللهََِرَحػػػْمَةََِفََِْمَْػهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS an-Ankabut/29:2-3 

HR = Hadis Riwayat  

SDIT = Sekolah dasar Islam Terpadu 

JSIT = Jaringan Sekolah Islam Terpadu 

  

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

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

Name  : Muthmainnah 

NIM : 80200218046 

Title  : Evaluation of the Islamic Mentoring Program at SDIT Al Qalam of 

Makassar 

  
 This research aims to describe the problems, namely: 1) describe the 
mentoring program seen from the context aspect at SDIT Al Qalam Makassar, 2) 
describe the mentoring program in terms of input at SDIT Al Qalam Makassar, 
3) describe the mentoring program seen from the process side at SDIT Al Qalam 
Makassar, and 4) describe the mentoring program seen from the aspect of the 
product at SDIT Al Qalam Makassar. 
 This type of research is a program evaluation that used the CIPP 
evaluation model with a qualitative approach. The data sources of this research 
were mentoring program implementers and mentoring implementation 
documents. Data collection methods used were observation, interviews, and 
documentation. Data processing techniques and data analysis through three 
stages, namely: reduction data, presentation data, and drawing conclusions. 

The results of study showed that from the aspect of the mentoring 
context, 5 objectives of mentoring were carried out at SDIT Al Qalam Makassar, 
namely: 1) students’ awareness building about the importance of having an 
Islamic personality and preaching personality, 2) developing students' abilities in 
strengthening their Islamic personality and proselytizer personality, 3) foster the 
students' appreciation and appreciation of the holy book of the Qur'an, hadith, 
fatwas, and the work of scholars, 4) foster the students' understanding of 
themselves, their families, Muslims and Indonesian national entities in an Islamic 
perspective and 5) raise awareness in students as part of the Indonesian nation 
who has a sense of pride and love for the homeland, empathize and tolerant 
behavior that can be implemented in various fields of community and nation life. 
The evaluation of the inputs showed that several parts of the mentoring plan 
needed improvement in the recruitment of mentors and facilities and 
infrastructure. The evaluation of the process showed that the mentoring program 
was well implemented, namely all series of mentoring activities were running but 
needed improvements during the mentoring implementation. Finally, the product 
evaluation shows that the holding of this mentoring program can improve the 
students’ morals. 

The results of this study obtained the strategic recommendations that can 

be taken in improving the mentoring program at SDIT Al Qalam Makassar, 

namely: 1) the parties involved should conduct mentor recruitment which is open 

to all educators/teachers at SDIT Al Qalam Makassar, 2) the implementation of 

mentoring should be reviewed related to the time of its implementation, 3) the 

need of innovation for mentoring implementation, one of which is related to the 

place where the mentoring is carried out, 4) the need for a decree in order to 

appoint a mentor. 

 

Keyword: Program Evaluation, CIPP Model, Islamic Mentoring 
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ABSTRAK 

Nama  : Muthmainnah 

NIM : 80200218046 

Judul  : Evaluasi Program Mentoring Keislaman di SDIT Al Qalam Kota 

Makassar  

  
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan program mentoring di 
SDIT Al Qalam kota Makassar dilihat dari aspek konteks (context), 2) 
mendeskripsikan program mentoring di SDIT Al Qalam kota Makassar dilihat 
dari segi masukan (input), 3) mendeskripsikan program mentoring di SDIT Al 
Qalam kota Makassar dilihat dari sisi proses (process ), dan 4) mendeskripsikan 
program mentoring di SDIT Al Qalam kota Makassar dilihat dari aspek hasil 
(product). 
 Jenis penelitian ini adalah evaluasi program yang menggunakan model 
evaluasi CIPP dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 
pelaksana program mentoring serta dokumen pelaksanaan mentoring. metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. teknik pengolahan data dan analisis data melalui tiga tahapan, 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks mentoring telah 
terpenuhi dengan 5 tujuan pelaksanaan mentoring di SDIT Al Qalam kota 
Makassar, yaitu: 1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 
berkepribadian İslami dan berkepribadian dai, 2) mengembangkan kemampuan 
peserta didik dalam memperkokoh kepribadian Islami dan kepribadian dai, 3) 
menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab suci Al 
Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama, 4) menumbuhkan pemahaman 
peserta didik terhadap diri sendiri, keluarga, umat Islam dan entitas bangsa 
Indonesia dalam perspektif İslam dan 5) menumbuhkan kesadaran dalam diri 
peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga 
dan cinta tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 
diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa. 
Evaluasi input menunjukkan bahwa butuh perbaikan pada beberapa bagian 
perencanaan mentoring terkait rekruitmen mentor serta sarana dan prasarana. 
Evaluasi proses menunjukkan bahwa program mentoring terlaksana dengan baik 
yaitu berjalannya semua rangkaian kegiatan mentoring namun butuh perbaikan 
pada waktu pelaksanaan mentoring. Terakhir evaluasi produk menunjukkan 
bahwa dengan diadakannya program mentoring ini dapat meningkatkan akhlak 
dari peserta didik. 

Hasil penelitian ini melahirkan rekomendasi strategis yang dapat 
ditempuh dalam perbaikan program mentoring di SDIT Al Qalam kota Makassar, 
yaitu: 1) pihak-pihak yang terkait di SDIT Al Qalam kota Makassar seharusnya 
melakukan Perekrutan Mentor yang sifatnya terbuka untuk semua tenaga 
pendidik di SDIT Al Qalam kota Makassar, 2) pelaksanaan mentoring hendaknya 
dikaji ulang terkait dengan waktu pelaksanaannya, 3) perlunya inovasi dalam 
pelaksanaan mentoring salah satunya yakni terkait dengan tempat 
dilaksanakannya mentoring, 4) perlunya pembuatan SK dalam rangka 
penunjukkan mentor. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang pengetahuan dalam suatu 

negara.Pendidikan merupakan usaha membina dan membentuk karakter siswa 

agar bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kepada orang tua dan sesama dan tanah 

airnya sebagai karunia yang diberikan Allah SWT.
1
 

Definisi pendidikan tertuang dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 BAB 

II (tentang dasar, fungsi dan tujuan) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Tujuan 

pendidikan kita adalah yang tersebut di bawah ini:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung 
jawab.

2
 

Perumusan tujuan di atas, semakin menegaskan bahwa pendidikan 

merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemuliaan hidup. 

Sesuai dengana amanat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang tersebut diatas bahwasanya Pendidikan yang 

mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab, kesemuanya itu dapat tercakup dalam 3 

ranah pembelajaran yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tiga  ranah 

                                                     

1 Hamdani Hamid,Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung 

: CV Pustaka Setia, 2013) h. 3. 

2 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS). 
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tersebut dapat dilihat dalam bentuk prestasi belajar yang diraih peserta didik di 

lembaga pendidikan.  

Pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional berperan 

membawa arah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, 

diharapkan ikut mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Khususnya 

pendidikan agama Islam yang berorientasi tidak hanya pada aspek duniawi, 

namun aspek ukhrawi dimana setiap perbuatan yang hendak dilakukan, 

dipertimbangkan baik ataupun buruknya. Pendidikan agama pada hakikatnya 

merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih 

dititikberatkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan 

tuntutan agama.
3
 

Sekolah merupakan lembaga formal penyelenggara pendidikan yang 

bertugas untuk membangun kecerdasan generasi muda. Kecerdasan yang 

diharapkan bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan 

emosional dan spiritual. Sekolah menjadi wadah terjadinya proses transfer of 

knowledge, skill, dan value. Ketiga hal tersebut bukan hanya didapatkan siswa di 

dalam kelas, namun dapat juga terbangun dari kultur yang berkembang dan 

diaplikasikan kepada siswa dalam program-program sekolah. Kultur yang 

berkembang di sekolah menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter 

siswa. Pembentukan karakter tergantung kepada orang orang yang 

membentuknya dan Situasi lingkungan yang mendukungnya. Kondisi lingkungan 

yang membentuk kepribadian baik tentu akan menjadi pribadi yang baik, begitu 

juga dengan lingkungan yang buruk tentu akan terbentuk pribadi yang buruk. 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan sangat strategis, 

untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam menghadapi era 

                                                     
3 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 284. 
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perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu penuh dengan 

tantangan, idealnya sebuah pendidikan harus dapat bisa menyelenggarakan 

proses pembinaan secara pengetahuan, pembentukan sikap, akhlak dan karakter, 

pengembangan bakat 

Masa-masa sekolah yang merupakan masa dimana siswa seringkali 

melewati berbagai macam masalah. Siswa yang bermasalah disebabkan oleh 

banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang 

terlibat dalam berbagai macam permasalahan salah satunya adalah komitmen 

beragama seperti tidak mampu mempraktekan shalat lengkap dengan bacaannya, 

perilaku atau karakter islaminya belum nampak ,tidak mampu melafalkan doa-

doa dan praktek-praktek lainnya , kurangnya sopan santun ketika berbicara 

kepada orang yang lebih tua serta mulai tergerusnya kearifan local khusnya di 

daerah bugis makassar yaitu sikap tabe’ yakni sikap minta permisi untuk 

melewati orang lain yang diikuti oleh Gerakan tangan turun kebawah dengan 

melihat pada orang yang dileawinya disertai dengan senyuman . Sedangkan 

faktor eksternal yang menjadi sebab permasalahan anak antara lain, lingkungan , 

keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Modal dasar perbaikan karakter adalah 

pemahaman agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman karakter tidak 

bisa terlepas dari nilai-nilai agama. Agama memainkan peran dan tanggung 

jawab yang sangat besar dalam  mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Di era Industri 4.0 Kemajuan Ilmu pengetahuan serta teknologi 

berkembang sangat pesat, hal seperti ini tidak dapat dihindari melainkan harus 

kita ikuti. Kemajuan didalam berbagai bidang ini memudahkan kehidupan 

manusia dari segala aspek. Di sisi lain, perkembangan dan penggunaan teknologi 

yang begitu intens bisa membuat anak generasi Alpha berpotensi melupakan 

nilai-nilai agama maupun sosial yang sudah ada sejak lama.  
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Sikap individualis juga akan semakin lekat dalam pribadi Generasi Alpha. 

Seiring dengan berjalannya waktu permasalahan peserta didik khususnya 

generasi alpha di sekolah semakin beragam, terbagi dengan masalah di luar 

sekolah dan di dalam sekolah. Generasi Alpha tidak lepas dari gadget, kurang 

bersosialisasi, kurang daya kreativitas dan bersikap individualis. Generasi alpha 

menginginkan hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Keasyikan 

mereka dengan gadget membuat mereka teralienasi secara sosial.
4
 

Belum lagi perkembangan teknologi Industri 4.0 yang sangat berkembang 

pesat dan cukup membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku 

peserta didik seperti penggunaan gadget dalam jangka waktu yang lama , serta 

aplikasi-aplikasi yang kurang berfaedah untuk digunakan anak-anak di usia 

sekolah. Bagaimanapun juga berbagai macam permasalahan yang ada 

memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Jika permasalahan yang ada pada 

siswa tersebut dibiarkan begitu saja, maka hal itu akan terjadi terus menerus. 

Salah satu solusi yang diharapkan untuk meminimalisir serta mengatasi hal-hal 

tersebut yakni diadakannya kegiatan mentoring. 

Berdasarkan observasi awal di SDIT Al Qalam Kota Makassar yang 

menjadi tempat penelitian peneliti diketahui bahwa sekolah ini memiliki program 

mentoring berbasis agama yang menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada 

siswa. Menurut Ibu Sutriyani Idris yang merupakan Kepala Sekolah di Sekolah 

tersebut memaparkan bahwa Program mentoring ini dibentuk untuk melakukan 

pembentukan karakter serta menanamkan nilai-nilai keagamaan pada peserta 

didik.
5
  

                                                     
4
 Ishak Fadlurrohim, Asmar Husein, Liya Yulia, Hery Wibowo, Santoso Tri Raharjo , 

Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0 , Focus : Jurnal Pekerjaan 

Sosial Vol. 2 No: 2 , 2019, h. 183. 
5 Sutriyani Idris (33), Kepala Sekolah SDIT Al Qalam Makassar, Wawancara, Makassar, 

21 April 2021. 
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Program mentoring di SDIT Al Qalam Kota Makassar adalah salah satu 

strategi pembinaan karakter dan penanaman nilai nilai keagamaan melalui 

pembiasaan- pembiasaan. bagi siswa yang dilakukan melalui lingkup yang lebih 

kecil (kelompok kecil). Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan 

sikap, nilai, dan perilaku sebagai proses penanaman kecerdasan spiritual pada 

siswa. Tujuan umum dari program ini adalah mendampingi dan mengarahkan 

siswa dalam mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam dirinya 

sehingga memiliki budi pekerti atau karakter mulia yang ditunjang dengan 

penguasaan ilmu dengan baik yang kemudian mampu mengamalkan ilmunya 

dengan tetap dilandasi oleh iman yang benar, sebab selain kecerdasan intelektual, 

ada kecerdasan spiritual yang harus dipelajari lebih dalam. 

Program mentoring di SDIT Al Qalam Kota Makassar menjadi salah satu 

sarana untuk membentuk strategi pembinaan karakter dan penanaman nilai nilai 

keagamaan melalui pembiasaan- pembiasaan, oleh sebab itu perlu dilakukan 

sebuah penelitian mengenai pelaksanaan program mentoring dalam mencapai 

tujuan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program mentoring 

yang didukung oleh beberapa komponen, diantaranya pengelola mentoring, 

mentor, peserta mentoring, kurikulum, metode, hubungan antara mentor dengan 

peserta mentoring, dan evaluasi hasil pelaksanaan mentoring. Komponen 

tersebut perlu diteliti dalam rangka mengkaji pelaksanaan program mentoring di 

SDIT Al Qalam Kota Makassar.  

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan mentoring. Perbaikan demi 

perbaikan dilakukan demi keberlangsungan program tersebut, namun 

pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna. Baik dari konteks, input, proses, 

dan produknya masih butuh perbaikan seperti, menjaga semangat para peserta 
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untuk hadir , membuat suasana supaya mentoring serasa tidak membosankan, 

pemilihan dan penerapan metode mentoring, serta semua perkara tersebut masih 

butuh pembenahan. 

Program mentoring yang telah berjalan selama 2 tahun ini membutuhkan 

evaluasi menyeluruh. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui 

keberhasilan dan keefektifitasnya program tersebut. Evaluasi program Mentoring 

tersebut penting dilakukan untuk mencari, menemukan dan menetapkan 

informasi yang dipaparkan secara sistematis berkaitan dengan perencanaan, nilai, 

tujuan, manfaat, efektivitas program tersebut
6
. Hasil evaluasi itulah yang 

nantinya menjadi bahan pertimbangan terkait pelaksanaan program mentoring ini 

ke depannya.  

Dalam proses pengimplementasian suatu program, tentu mempunyai 

perbedaan dalam evaluasi. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

maksud dan tujuan dari suatu program. Ada berbagai macam model untuk 

melaksanakan sebuah evaluasi. Di sini peneliti menggunakan model evaluasi 

CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Model ini dikembangkan oleh salah 

satu pakar evaluasi, Stufflebeam yang dikembangkan pada tahun 1971. 

Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai penetapan dan penyediaan informasi 

yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif, membantu audience untuk 

menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek, dan 

membantu pengembangan kebijakan dan program.
7
  

 Pelaksanaan Program Mentoring SDIT Al Qalam Kota Makassar ini 

sangat memerlukan evaluasi secara lebih. Karena selama ini belum pernah 

                                                     
6 Ashiong P. Munthe, “Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan”. Scholaria 5 

no 2 (Mei 2015), h. 3. 

7Adnan, Mohammad. "Evaluasi kurikulum sebagai kerangka acuan pengembangan 

pendidikan islam." Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam 1.2 (2017): 108-129. 
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dievaluasi secara teliti dan komprehensif, sehingga belum diketahui secara pasti 

keberhasilan dan keefektifitas dari program ini sangat penting untuk dikaji dan 

dievaluasi secara berimbang untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program Mentoring.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian 

evaluasi program pada Program Mentoring dengan menggunakan model evaluasi 

CIPP. Pertimbangannya bahwa model ini lebih komprehensif untuk memahami 

evaluasi terhadap program. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dan deskripsi fokus merupakan bagian yang 

diperuntukkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variable 

variabel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
8
 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa 

yang dilakukan dilapangan agar peneliti tidak kehilangan arah ketika berada 

dilokasi penelitian. Sedangkan Deskripsi focus dimaksudkan untuk menjelaskan 

batasan dan cakupan penelitian. Jadi, fokus penelitian dan deskripsi focus ini 

dapat dipaparkan dalam bentuk matriks sebagai berikut 

Tabel. 1.1 Fokus penelitian & Deskripsi Penelitian 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Evaluasi Program Mentoring 

dengan   menggunakan Model 

CIPP 

Evaluasi konteks yang meliputi meliputi 

Latar belakang program mentoring, Tujuan 

dilaksanakannya program Serta analisis 

                                                     
8 Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin UniverSDITy Press, 2013), 

h. 13. 
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Swot dari Program. Informasi yang 

dikumpulkan digunakan sebagai dasar 

dalam pertimbangan program. 

     Evaluasi input yang meliputi Kurikulum, 

Mentor, peserta didik, sumber dana , 

sarana belajar serta selama program 

berlangsung. Data dikumpulkan selama 

tahap penilaian digunakan sebagai 

pengambil keputusan. 

      Evaluasi proses yang meliputi selama 

pelaksanaan mentoring berlangsung serta 

Indikator Penilaian yang berkaitan 

langsung dengan aktivitas program. 

      Evaluasi produk yang meliputi hasil 

pelaksanaan program. Penilaian dilakukan 

untuk mengetahui sampai seberapa jauh 

pelaksanaan program mentoring telah 

berhasil mencapai tujuan berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari 

aspek konteks (Context)? 

2. Bagaimana Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari 

segi masukan (input)?   
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3. Bagaimana Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari 

sisi proses (process) ? 

4. Bagaimana Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari 

aspek hasil (product) ? 

D. Kajian Pustaka 

Pemaparan penelitian-penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai 

momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Melalui pemaparan 

penelitian terdahulu, calon peneliti mengidentifikasi kemungkinan signifikansi 

dan kontribusi akademik pada penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, calon 

peneliti menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan dijawab pada penelitian 

belum pernah diteliti sebelumnya, ataupun berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.
9
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka calon peneliti akan 

memaparkan hasil bacaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan pokok masalah yang akan diteliti, beserta perbedaannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:  

Tabel. 1.2  Penelitian Terdahulu 

 

No Nama / Judul 

Penelitian 

/Tahun 

Tujuan 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Muh Asdar / 

Evaluasi 

Program Studi 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengevaluasi 

Jenis penelitian ini 

adalah evaluasi 

program yang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

SAINS telah terpenuhi 

                                                     
9 Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 13. 
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Alquran 

Intensif 

(SAINS)/2020 

program Studi 

Alquran Intensif 

(SAINS) di 

UNM pada 

empat komponen 

berdasarkan 

model CIPP 

yaitu;  

a. mengevaluasi 

konteks SAINS, 

b. mengevaluasi 

input SAINS,  

c. mengevaluasi 

proses SAINS, 

 d. mengevaluasi 

produknya 

SAINS 

menggunakan 

model evaluasi 

CIPP dengan 

pendekatan 

kualitatif. Sumber 

data penelitian ini 

adalah Badan 

Perumus SAINS 

UNM dan 

dokumen 

pelaksanaan 

SAINS. 

Selanjutnya, 

metode 

pengumpulan data 

yang digunakan 

adalah wawancara, 

dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan 

data dan 

analisisnya 

menggunakan tiga 

tahapan, yaitu: 

reduksi data, 

penyajian data, dan 

penarikan 

dengan 4 sebab 

pelaksanaan, yaitu: 

1. Evaluasi Konteks 

yakni membantu dosen 

agama, meningkatkan 

kemampuan mengaji, 

memberantas buta 

baca Alquran, dan 

menjaga semangat 

membaca Alquran bagi 

mahasiswa. 

2. Evaluasi input 

menunjukkan bahwa 

butuh perbaikan pada 

beberapa bagian 

perencaan SAINS 

terkait pembuatan 

kurikulum, rekruitmen 

tutor, kehadiran 

peserta, dana dan 

sarpras. 

3. Evaluasi proses 

menunjukkan bahwa 

SAINS terlaksana 

dengan baik yaitu 

berjalannya semua 
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kesimpulan rangkaian kegiatan 

SAINS. 

4. Evaluasi produk 

menunjukkan bahwa 

ada peningkatan 

kemampuan membaca 

Alquran pada 

mahasiswa yang ikut 

dalam SAINS Tatap 

Muka/Intensif. 

 

2 Gilang Faisal 

Andrian, N. 

Kardinah, 

Ening Ningsih 

/ Evaluasi 

Program 

Mentoring 

Agama Islam 

dalam 

Meningkatkan 

Komitmen 

Beragama/2018 

tujuan dari 

penelitian ini 

antara lain:  

1. Untuk 

mengetahui 

realisasi 

pelaksanaan 

program 

mentoring agama 

Islam yang telah 

berjalan di 

SMAN 10 

Bandung; 

2. Mengetahui 

gambaran 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian evaluatif 

deskriptif dengan 

menggabungkan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

kualitatif secara 

bersamaan 

(concurrent mixed 

methods). 

Sedangkan model 

evaluasi yang 

digunakan adalah 

model countenance 

Hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa 

kegiatan mentoring 

sudah berjalan cukup 

efektif, juga komitmen 

beragama responden 

meningkat secara 

signifikan. Dengan 

demikian, dapat 

disimpulkan bahwa 

program mentoring 

agama Islam yang 

sudah berjalan cukup 

efektif dalam 

meningkatkan 
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komitmen 

beragama 

anggota IRMa 

Luqman SMAN 

10 Bandung;  

3. Mengetahui 

hasil evaluasi 

program 

mentoring agama 

Islam dalam 

meningkatkan 

komitmen 

beragama pada 

anggota IRMa 

Luqman SMAN 

10 Bandung 

dari Stake. 

Penelitian ini 

menggunakan 

skala evaluasi 

program dan skala 

komitmen 

beragama, serta 

wawancara sebagai 

data pendukung. 

Analisis deskriptif 

persentase dan 

wawancara 

digunakan untuk 

mengetahui hasil 

secara kualitatif, 

sedangkan analisis 

komparatif 

menggunakan uji 

paired sample t-

test untuk 

mengetahui hasil 

secara kuantitatif. 

komitmen beragama 

pada anggota IRMa 

Luqman di SMAN 10 

Bandung 

3 Yoga Budi 

Bhakti / 

Evaluasi 

Program Model 

Tujuan penelitian 

ini untuk 

mengetahui 

penerapan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kualitatif yang 

Hasil Evaluasi 

menunjukkkan bahwa 

Pelaksanaan 

pembelajaran IPA di 
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Cipp Pada 

Proses 

Pembelajaran 

Ipa/2017 

evaluasi model 

CIPP (Contexs, 

Input, Prosess, 

Product), 

mengetahui hasil 

belajar siswa 

pada bidang studi 

IPA dan 

mengetahui 

keefektifan 

proses 

pembelajaran 

IPA dengan 

menggunakan 

evaluasi model 

CIPP di SMP IT 

Raudlatul Jannah 

menggunakan 

model CIPP 

dengan 

mengevaluasi tiap 

komponen 

konteks, input, 

proses dan produk 

untuk mencapai 

proses 

pembelajaran yang 

efektif. Sumber 

data penelitian 

adalah Guru IPA, 

wakil bidang 

kurikulum, serta 

Kepsek yang 

berada di SMP IT 

Raudlatul Jannah. 

Pengumpulan data 

primer 

menggunakan 

instrumen 

observasi 

sedangkan data 

sekunder diperoleh 

melalui 

SMP IT Raudlatul 

Jannah cukup efektif 

dilihat dari aspek 

persyaratan 

pelaksanaan 

pembelajaran berupa 

jumlah rombongan 

belajar, beban kerja 

guru, jumlah buku teks 

yang dimiliki sekolah 

serta pengelolaan kelas 

yang lengkap dan 

terorganisasi dengan 

baik. Sedangkan 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas 

dinyatakan cukup 

efektif dengan 

beberapa kekurangan 

yaitu pengelolaan 

waktu pembelajaran 

yang kurang maksimal 

untuk mancapai tujuan 

pembelajaran. 

Disamping itu, aspek 

pelaksanaan penilaian 
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dokumentasi dan 

wawancara. Data 

hasil observasi 

yang diperoleh 

kemudian 

dianalisis secara 

kuantitatif 

sedangkan data 

hasil dokumentasi 

dan wawancara 

dianalisis secara 

deskriptif 

kualitatif. 

proses juga belum 

terlihat berjalan 

dengan lancar dan 

tepat pada sasaran. 

4 Isep Djuanda/ 

Implementasi 

Evaluasi 

Program 

Pendidikan 

Karakter 

Model Cipp 

(Context, 

Input, Process 

Dan 

Output)/2020 

Tujuan dari 

Penelitian ini 

yakni Untuk 

mengukur 

keberhasilan 

pendidikan 

karakter 

dilakukan 

evaluasi 

menyeluruh yang 

terdiri dari: 

 1) Evaluasi 

konteks yang 

Penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan 

metode deskriptif 

analisis yang 

menggunakan 

teknik analisis 

studi kepustakaan 

(Library Research). 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

Untuk mengukur 

keberhasilan 

pendidikan karakter 

dilakukan evaluasi 

menyeluruh yang 

terdiri dari: 

1. Evaluasi konteks 

yang meliputi dasar 

kebijakan, persepsi 

kebutuhan dan tujuan 

program pendidikan 
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meliputi dasar 

kebijakan, 

persepsi 

kebutuhan dan 

tujuan program 

pendidikan 

karakter; 

 2) Evaluasi input 

yang meliputi 

perencanaan, 

strategi, desain 

struktur 

organisasi, 

prosedur 

pelaksanaan dan 

ketersediaan 

sumberdaya 

program 

pendidikan 

karakter;  

3) Evaluasi 

proses yang 

meliputi 

koordinasi, 

implementasi dan 

pengawasan 

Sumber data pada 

penelitian ini 

adalah literatur-

literatur yang 

berkaitan dengan 

penelitian. Adapun 

Analisis data yang 

digunakan yakni 

Analisis data 

kualitatif. 

karakter 

2. Evaluasi input yang 

meliputi perencanaan, 

strategi, desain 

struktur organisasi, 

prosedur pelaksanaan 

dan ketersediaan sumb 

erdaya program 

pendidikan karakter 

3. Evaluasi proses 

yang meliputi 

koordinasi, 

implementasi dan 

pengawasan 

pelaksanaan program 

pendidikan karakter 

4. Evaluasi produk 

yang meliputi 

pencapaian dan 

dampak dari program 

pendidikan karakter 
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pelaksanaan 

program 

pendidikan 

karakter;  

4) Evaluasi 

produk yang 

meliputi 

pencapaian dan 

dampak dari 

program 

pendidikan 

karakter 

5 Niken 

Masruroh / 

Evaluasi 

Program 

Tahfiz Alquran 

di SMP al-

Irsyad al-

Islamiyyah 

Purwokerto 

/2016 

Penelitian ini 

bertujuan 

mendeskripsikan 

program taḥfīẓ di 

SMP Al Irsyad 

Al Islamiyyah 

Purwokerto. 

Dengan 

penelitian ini 

diharapkan dapat 

dijadikan acuan 

bagi pengelola 

pendidikan dalam 

rangka 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

evaluatif. 

Penelitian 

evaluatif adalah 

suatu penelitian 

yang menuntut 

persyaratan yang 

harus dipenuhi, 

yaitu adanya 

kriteria, tolok 

ukur, atau standar 

yang digunakan 

sebagai 

Adapun hasil 

penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Dari komponen 

context, pembuatan 

visi, misi dan tujuan 

program taḥfīẓ sudah 

kategori baik. Sedikit 

catatan pada visi 

dimana perumusan visi 

kurang memenuhi 

kriteria yang ideal 

karena dari awal 

pembuatan visi 
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mengembangkan 

program taḥfīẓ 

al-Qur’an di 

komunitas 

sekolah 

pembanding bagi 

data yang 

diperoleh. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

program taḥfīẓ yaitu 

tahun 2008 sampai 

sekarang belum ada 

perubahan.  

2. Dari komponen 

Input,menunjukkan 

bahwa input guru, 

siswa, kurikulum, 

sarana dan prasarana 

sudah kategori baik. 

Terdapat catatan pada 

input siswa dimana 

input siswa masih 

kurang memenuhi 

kriteria yang ideal 

untuk menghafal al-

Qur’an karena siswa 

secara keseluruhan 

belum memahami ilmu 

tajwid baik teori 

maupun praktis, belum 

memahami kaidah 

bahasa arab dan belum 

dapat membaca al-

Qur’an dengan lancar, 

sedangkan input sarana 
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ruang belajar taḥfīẓ, 

pada sebagian tempat 

belajar masih kurang 

nyaman.  

3. Dari komponen 

Process, penggunaan 

metode, media, materi 

dan waktu 

pembelajaran taḥfīẓ 

sudah kategori baik. 

Untuk penetapan atau 

pemilihan materi 

taḥfīẓ masih 

disamakan secara 

umum antara siswa 

berkemampuan 

menengah keatas dan 

siswa khusus ABK 

(Anak Berkebutuhan 

Khusus), penempatan 

waktu belajar 

penyebarannya sama 

dengan pelajaran 

umum lainnya.  

4. Dari komponen 

Produck sudah 
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kategori baik. Baik 

pencapain taḥfīẓ 

maupun tahsin sudah 

sesuai dengan target 

yang ditetapkan oleh 

sekolah. Buku 

pantauan yang dibuat 

pihak sekolah sangat 

efektif untuk 

memantau pembiasaan 

siswa dalam hal 

membaca al-Qur’an 

dirumah. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat keterkaitan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian sebelumnya juga menggunakan model CIPP sebagai model dalam 

pelaksanaan evaluasi program mentoring keislaman di SDIT Al Qalam Kota 

Makassar. Sisi kebaruan dalam penelitian ini adalah lokasi pelaksanaan dan 

program yang diteliti. Masalah ini butuh untuk diteliti karena berkaitan dengan 

keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan Program Mentoring yang lebih baik. 

 

 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Pada penelitian yang akan dilakukan ini, ada beberapa tujuan yang akan 

dipaparkan diantaranya : 

a. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat 

dari aspek konteks (Context). 

b. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat 

dari segi masukan (input). 

c. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat 

dari sisi proses (process). 

d. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SDIT Al Qalam Makassar dilihat 

dari aspek hasil (product). 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan 

sebagai data untuk melakukan penelitian yang sejenis. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, khususnya 

untuk pelaksaan manajemen program mentoring dan diharapkan dapat 

memberikan gambaran untuk dijadikan petunjuk dalam meningkatkan 

programnya. 

2. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan berupa data-data 

tentang evaluasi program mentoring.  
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi suatu 

pengalaman guna memperoleh gambaran yang nyata tentang upaya 

keberhasilan dari suatu program. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Evaluasi Program  

1. Pengertian 

Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa Inggris). Kata tersebut 

diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia 

menjadi "evaluasi". Definisi yang dituliskan dalam kamus Oxford Advanced 

Learner's Dictionary of Current English, evaluasi adalah to find out, decide the 

amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. 

Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung di dalam definisi 

tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-

hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
10

 

Sedangkan Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada dua pengertian untuk istilah 

‛program", yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara 

umum, ‛program‛ dapat diartikan sebagai ‛rencana‛ . Jika seorang siswa ditanya 

oleh guru, apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidikan di 

sekolah yang diikuti maka arti ‛program‛ dalam kalimat tersebut adalah rencana 

atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Rencana ini mungkin 

berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari 

                                                     
10 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.1. 
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pekerj aan, membantu orang tua dalam membina usaha, atau mungkin juga belum 

menentukan program apa pun. Selain itu, ada juga anak yang sangat tergantung 

pada orang tua sehingga akan memberi jawaban bahwa program masa depan 

menunggu keputusan orang tuanya.
11

 

Selanjutnya, Wirawan menyatakan program adalah kegiatan atau 

aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk 

waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan 

kebijakan disusun berbagi jenis program.
12

 Dalam hal ini ada tiga pengertian 

penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu: a. Realisasi atau 

implementasi suatu kebijakan. b. Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan 

kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan. c. Terjadi dalam organisasi 

yang melibatkan sekelompok orang.
13

 

Briekerhoff et-al mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses 

menemukan sejauhmana tujuan dan sasaran program atau proyek telah 

terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, 

membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya 

kesenjangan, penilaian harga dan kualitas dan penyelidikan sistematis tentang 

nilai atau kualitas suatu objek. Evaluasi program menurut Tyler adalah proses 

untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terealisasikan. Menurut Arikunto, 

evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan 

                                                     

11 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, h. 

3. 

12 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2011), h.17. 

13 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, h. 

4. 
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pemaparan di atas maka dapatlah dimakna bahwa evaluasi program adalah suatu 

unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang 

realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang guna pengambilan keputusan.
14

 

Janet E. Wall mengemukakan evaluation is documenting the 

effectiveness and impact of programs, establishing accountability and identifying 

areas needing change and improvement by using a purposeful, systematic, and 

careful collection and analysis of information, bahwa evaluasi program adalah 

sebuah tujuan, sistematika, dan kehati-hatian dalam pengumpulan dan analisis 

atas informasi yang digunakan untuk tujuan memperoleh efektivitas dan dampak 

dari sebuah program, menampilkan perhitungan dan mengidentifikasi bagian 

yang butuh untuk diubah atau dikembangkan.
15

 

Evaluasi program mengandung arti suatu kegiatan atau proses untuk 

mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Evaluasi program 

juga dapat dipahami sebagai upaya menyediakan informasi untuk disampaikan 

kepada pengambil keputusan. Evaluasi program adalah kegiatan yang sistematis 

dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyajikan data, yang 

kemudian dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan, 

menyusun kebijakan ataupun menyusun program selanjutnya.  

Data yang dimaksud adalah data berupa pelaksanaan program, dampak 

yang ditimbulkan, pemanfaatn hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu 

                                                     

14 Rusydi Ananda, dan Tien Rafida ,Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h.6. 

15 Janet E. Wall, Program Evaluation Model 9-Step Process. 

http://www.janetwall.net/attachments/File/9_Step_Evaluation_Model_Paper.pdf (3 Februari 2022) 

http://www.janetwall.net/attachments/File/9_Step_Evaluation_Model_Paper.pdf%20(3
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sendiri.
16

  

Selanjutnya, Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield 

mengklasifikasikan pendekatan evaluasi program dalam dua kategori, yaitu  

a) kategori pertama, pendekatan yang mengembangkan temuan-temuan yang 

invalid atau yang tidak lengkap, b) kategori kedua pendekatan yang lebih kurang 

sama dengan definisi-definisi (pertanyaan-pertanyaan, orientasi metode, 

pengembangan/akuntabilitas, agenda sosial, advokasi.
17

 

Adapun kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi suatu 

program, keputusan yang diambil diantaranya : menghentikan program, karena 

dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana 

sebagaimana yang diharapkan. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang 

kurang sesuai dengan harapan. Melanjutkan program, karena pelaksanaan 

program menunjukkan segala sesuatunya sudah berjalan dengan harapan. 

Menyebarluaskan program, karena program tersebut sudah berhasil dengan baik 

jika dilaksanakan lagi di tempat waktu yang lain. 

2. Tujuan Evaluasi Program  

Dalam Al Qur'an tujuan evaluasi dapat dipahami dari QS. Al-Ankabut, 29 

ayat 2-3 yaitu : 

ركَُوٓاَْأَفَيػَقُولُوٓاَْ ََُۖوَلَقَدَۡفػَتػَنَّاَٱلَّذِينََمِنَقػَبۡلِهِمَۡ (٢)ءَامَنَّاَوَهُمَۡلَََيػُفۡتػَنُوفََأَحَسِبََٱلنَّاسَُأَفَيػُتػۡ َفػَلَيػَعۡلَمَنََّٱلَّّ  ٣)ٱلَّذِينََصَدَقُواَْوَليَػَعۡلَمَنََّٱلۡكَػٰذِبِيَنَ
 
 

                                                     

16 Siti Mania & Hasaruddin : Evaluasi Pelaksanaan Character Building Training di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan dan 

Konseling Islam vol. 2, no. 1, 2018 , h.5 

17 Djuanda, Isep. "Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP 

(Context, Input, Process dan Output)." Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 3.1 (2020): 

h. 37-53. 
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Terjemahnya : 

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
‚Kami telah beriman‛, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya 
Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka 
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya 
Dia mengetahui orang-orang yang dusta.18

 

Tujuan evaluasi (melalui berbagai cobaan) menurut ayat tersebut adalah 

untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Dengan demikian dapat diketahui 

siapa yang benar-benar kuat imannya dan siapa yang lemah imannya.  

Mutrofin menyatakan tujuan evaluasi progam adalah untuk mendapat informasi 

yang mungkin berguna pada saat memilih di antara berbagai kebijakan atau 

program alternatif untuk mencapai tujuan sosial. Sedangkan menurut Tayibnapis 

tujuan evaluasi dapat bermacammacam, antara lain sebagai pekerjaan rutin atau 

tanggung jawab rutin untuk membantu pekerjaan manajer dan karyawan dengan 

tujuan yang lebih banyak, dan informasi yang lebih lengkap dari yang sudah ada 

atau memberikan informasi untuk tim pembina atau penasehat, untuk klien, 

untuk dewan direktur atau pemberi dana atau sponsor.
19

 

Evaluasi program dilakukan dengan tujuan: 

a) memberi masukan bagi perencanaan program,  

b) menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan 

tindak lanjut, perluasan atau penghentian program,  

c) memberi masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau 

perbaikan program,  

d) memberi masukan terkait dengan faktor faktor pendukung dan penghambat 

program,  

                                                     

18 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung : PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h.369. 

19 Rusydi Ananda, dan Tien Rafida,,Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h. 8. 
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e) memberi masukan terkait kegiatan motivasi dan pembinaan bagi 

penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program,  

f) menyediakan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program 

pendidikan luar sekolah.
20

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dipahami bahwa tujuan 

evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang 

suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, 

dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang 

difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah 

dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk 

kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan 

yang terkait dengan program. Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dimaknai 

bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program 

yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan 

sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan 

pengambilan keputusan berikutnya.
21

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi bertujuan 

untuk memperbaiki program pendidikan dan mengambil kebijakan apakah suatu 

program dapat dilanjutkan atau dihentikan. 

3. Kriteria Dalam Evaluasi Program  

Kriteria atau dikenal dengan istilah tolok ukur atau standar adalah sesuatu 

yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur.
22

 

                                                     

20 Mania, Siti, and Hasaruddin Hasaruddin. "Evaluasi Pelaksanaan Program Character 

Building Training di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." Islamic Counseling: Jurnal 

Bimbingan dan Konseling Islam 2.1 (2018): 1-20. 

21 Rusydi Ananda, dan Tien Rafida,Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h. 10. 

22 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, h. 
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Dalam hal ini kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan dan ditunjukkan 

dalam bentuk kata keadaan atau predikat. Urgensi kriteria dalam evaluasi 

program dijelaskan Arikunto dan Jabar sebagai berikut
23

: 

a. Dengan adanya kriteria atau tolok ukur, evaluator dapat lebih mantap dalam 

melakukan evaluasi terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang 

diikuti. 

 b. Kriteria atau tolok ukur yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab 

atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan, jika ada 

pihak yang ingin menelusuri lebih jauh atau ingin mengkaji ulang.  

c. Kriteria atau tolok ukur digunakan untuk mengekang masuknya unsur 

subjektif yang ada pada diri evaluator. Dengan adanya kriteria maka dalam 

melakukan evaluasi, evaluator dituntun oleh kriteria, mengikuti butir demi butir, 

tidak mendasarkan diri atas pendapat pribadi yang mungkin sekali dicemari oleh 

seleranya.  

d. Dengan adanya kriteria atau tolok ukur maka hasil evaluasi akan sama 

meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik evaluator 

yang berbeda pula. Misalnya evaluator sedang dalam kondisi badan yang masih 

segar atau dalam keadaan lelah hasilnya akan sama.  

e. Kriteria atau tolok ukur memberikan arahan kepada evaluator apabila 

banyaknya evaluator lebih dari satu orang. Kriteria atau tolok ukur yang baik 

akan ditafsirkan sama oleh siapa saja yang menggunakannya. 

Sumber Penyusunan Kriteria dalam evaluasi program dipaparkan oleh 

Arikunto dan Jabar sebagai berikut
24

: 

                                                                                                                                               
30 

23 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, h. 
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24 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, h. 
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1. Sumber pertama.  

Apabila yang dievaluasi merupakan suatu implementasi kebijakan maka yang 

dijadikan sebagai kriteria atau tolok ukur adalah peraturan atau ketentuan yang 

sudah dikeluarkan berkenaan dengan kebijakan yang bersangkutan. Apabila 

penentu kebijakan tidak mengeluarkan ketentuan secara khusus maka penyusun 

kriteria dapat menggunakan ketentuan yang pernah berlaku umum yang sudah 

dikeluarkan pengambil kebijakan terdahulu dan belum pernah dicabut masa 

berlakunya.  

2. Sumber kedua.  

Dalam mengeluarkan kebijakan biasanya disertai dengan buku pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan. Di dalam petunjuk pelaksanaan tertuang informasi yang 

lengkap antara lain dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, prinsip, 

tujuan, sasaran, dan rambu-rambu pelaksanaannya. Butir-butir yang tertera di 

dalamnya terutama dalam tujuan kebijakan, mencerminkan harapan dari 

kebijakan. Oleh karena itu, pedoman atau petunjuk pelaksanaan itulah yang 

distatuskan sebagai sumber kriteria. 

3. Sumber ketiga.  

Apabila tidak ada ketentuan atau petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan 

oleh penyusun sebagai sumber kriteria maka penyusun menggunakan konsep atau 

teori-teori yang terdapat dalam literatur ilmiah.  

4. Sumber keempat  

Jika tidak ada ketentuan, peraturan atau petunjuk pelaksanaan, dan juga tidak 

ada teori yang diacu, penyusun disarankan untuk menggunakan hasil penelitian. 

Dalam hal ini sebaiknya tidak langsung mengacu pada hasil penelitian yang baru 

saja diselesaikan seorang peneliti, tetapi disarankan sekurang-kurangnya hasil 
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penelitian yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan. Jika ada yang sudah 

disajikan kepada khalayak ramai yaitu disimpan di perpustakaan. 

5. Sumber kelima.  

Apabila penyusun tidak menemukan acuan yang tertulis dan mantap, maka dapat 

meminta bantuan pertimbangan kepada orang yang dipandang mempunyai 

kelebihan dalam bidang yang sedang dievaluasi sehingga terjadi langkah yang 

dikenal dengan istilah expert judgment. 

6. Sumber keenam.  

Apabila sumber acuan tidak ada, sedangkan ahli yang dapat diandalkan sebagai 

orang yang lebih memahami masalah dibanding penyusun juga sukar dicari atau 

dihubungi maka penyusun dapat menentukan kriteria secara bersama dengan 

anggota tim atau beberapa orang yang mempunyai wawasan tentang program 

yang akan dievaluasi. Kriteria yang tersusun dari diskusi ini merupakan hasil 

kesepakatan bersama. 

7. Sumber ketujuh.  

Dalam keadaan yang sangat terpaksa karena acuan tidak ada, ahli juga tidak ada, 

sedangkan untuk menyelenggarakan diskusi terlalu sulit maka jalan terakhir 

adalah melakukan pemikiran sendiri. Dalam keterpaksaan seperti ini penyusun 

kriteria hanya mengandalkan pemikiran sendiri yang akan digunakan untuk 

mengevaluasi program. Jika ternyata sesudah digunakan dalam mengevaluasi 

masih menjumpai kesulitan, penyusun harus meninjau kembali dan wajib 

memperbaikinya berkali-kali sampai mencapai suatu rumusan yang sesuai dengan 

kondisi yang diinginkan.
25

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni sumber-

sumber tersebut dapat menjadikan evaluator lebih mudah dalam melakukan 

                                                     
25 Ananda, Rusydi, and Tien Rafida, Pengantar evaluasi program pendidikan. Cv. 

Pusdikra Mitra Jaya, 2017. 
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evaluasi terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang diikuti. 

4. Model-Model Evaluasi Program 

Evaluasi program adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi 

suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi program dilakukan 

untuk mengetahui apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan atau belum.  Dalam melakukan evaluasi program, evaluator 

hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang apa yang 

dimaksud dengan evaluasi dan apa saja jenis dari model-model evaluasi. 

Sehingga evaluasi program dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas program yang telah dilakukan. Berikut 

ini merupakan Model-model evaluasi program yang dapat digunakan untuk 

membantu dalam melakukan evaluasi program diantaranya : 

a. Model Kirkpatrick 

Model evaluasi empat level dikenal pertama kali pada tahun 1959 ketika 

Donald L. Kirkpatrick menulis empat seri artikel dengan judul ‚Tecniques for 

Evaluating Training Programs‛ yang diterbitkan dalam Training and 

Development, the journal of The American Society for Training and Developmet 

(ASTD). Artikel-artikel tersebut menggambarkan evaluasi empat level yang 

diformulasikan oleh Kirkpatrick berdasarkan konsep dari desertasi beliau pada 

UniverSDITy of Wiconsin, Madison.  Kirkpatrick, D., L. & Kirkpatrick J., D. 

mengemukakan tiga alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program 

pelatihan, yaitu: pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan 

dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi 

pada tujuan dan sasaran organisasi; kedua, untuk menentukan apakah suatu 

program pelatihan dilanjutkan atau tidak; ketiga, serta untuk memperoleh 

informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan dimasa 
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datang.
26

   

Model  Kirkpatrick memiliki  beberapa  kelebihan  antara  lain: 

1. lebih  komprehensif,  karena  mencakup aspek  kognitif,  skill  dan  

afektif; 

2. objek  evaluasi  tidak  hanya  hasil  belajar  semata tetapi  juga  mencakup  

proses,  output  maupun  outcomes 

3. lebih  mudah  diterapkan (applicable) untuk level kelas karena tidak 

terlalu banyak melibatkan pihak pihak lain dalam proses evaluasi.   

Menurut Kirkpatrick evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 

empat level evaluasi,yaitu 1) reaction level, 2) learning level, 3) behavior level, 

dan 4) result level.27 

Dalam Pelaksanaannya, metode yang dilakukan untuk memulai analisa 

ialah dengan membagikan kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan evaluasi serta 

dapat terjun langsung dan mengamati perubahan yang terjadi sebelum, selama 

dan sesudah kegiatan berlangsung. 

b. Model Tyler 

Model Tyler Model evaluasi Tyler atau biasa disebut Model Objective 

Tyler (Tyler’s Objective Model) merupakan model evaluasi yang pertama kali 

dimunculkan pada tahun 1940-an. Model evaluasi ini memiliki prinsip dasar 

menyertakan kesesuaian tujuan dan hasil yang sebenarnya dari suatu program. 

Sehingga, konsep dari model ini adalah membandingkan antara hasil yang 

diinginkan dan hasil yang tercapai. Model Tyler menjadikan kurikulum sebagai 

                                                     
26Syafril Ramadhon,  "Penerapan Model Empat Level Kirkpatrick dalam Evaluasi 

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Pusdiklat Migas." Swara Patra 6.1 (2016). 

27 Ramadhon, Syafril. (2014).  Penerapan Model Empat Level Kirkpatrick dalam 

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Pusdiklat Migas, (Forum Diklat, 6, 

2014), hal. 45. 
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alat untuk mengarahkan kepada tujuan pembelajaran.
28

 

Model evaluasi Tyler membuat evaluator dapat menentukan tingkat 

ketercapaian dari program. Ketercapaian tujuan menunjukkan keberhasilan 

tujuan instruksional dari program. Meski demikian, karena sasaran atau tujuan 

program bisa saja berubah pada saat penerapan atau pelaksanaan program atau 

program tidak memiliki tujuan yang jelas, maka model evaluasi Tyler ini hanya 

dapat digunakan untuk mengevaluasi program yang sasarannya jelas dan 

cenderung tetap atau tidak berubah-ubah. 

Dalam melakukan evaluasi program model Tyler terdapat beberapa 

Langkah-langkah diantaranya : 

1. Menentukan tujuan program 

2. Menentukan kriteria evaluasi 

3. Mengumpulkan data 

4. Mengevaluasi data 

Dalam melakukan evaluasi program dengan menggunakan model 

evaluasi Tyler, evaluator perlu memperhatikan beberapa hal, seperti 

menentukan tujuan program yang jelas dan terukur, menentukan kriteria 

evaluasi yang sesuai dengan tujuan program, mengumpulkan data yang 

relevan dengan tujuan program, dan mengevaluasi data dengan menggunakan 

kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, evaluasi program 

dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga dapat membantu 

dalam meningkatkan kualitas program yang telah dilakukan. 

c. Model Evaluasi Sumatif dan Formatif 

Scriven adalah ahli yang pertama sekali membedakan evaluasi formatif 

                                                     

28 Thi Kim Anh Vo, Evaluation Models in Educational Program: Strength and 

Weakeness, Journal of Foreign Studies. Vol 34 no 2. (April 2018). h. 141. 
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dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan 

untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk 

perbaikan agar program tersebut lebih sistematis, efektif dan efesien. Adapun 

evaluasi sumatif yang dilaksanakan di akhir suatu program yang bertujuan untuk 

melihat kualitas untuk memberikan keputusan tentang masa depan suatu 

program.
29

 Scriven menyebutkan tanggung jawab utama dari para penilai adalah 

membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang 

bervariasi. Scriven mencatat sekarang setidaknya ada 2 peran penting: formatif, 

untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum, dan sumatif, yakni untuk 

menilai manfaat dan kurikulum yang telah mereka kembangkan dan 

penggunaannya atau penempatannya. Menurut Scriven evaluasi formatif adalah 

suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program 

tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan 

tujuan untuk melakukan perbaikan.
30

 Dalam Sujana telah dijelaskan Tes formatif 

dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar-mengajar, 

khususnya pada akhir pengajaran.
31

 Sedangkan Model evaluasi sumatif yang 

diungkapkan Scriven (1991) adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem sudah 

selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan. Pola evaluasi sumatif ini 

dilakukan bermaksud untuk mengetahui tahap perkembangan terakhir dari 

peserta program. 

Dalam melaksanakan program model evaluasi sumatif formatif terdapat 

Langkah-langkah yaitu : 

                                                     
29 Heri Retnawati dan Endang Multiyaningsih, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2013), h. 27. 

30 Farizal Fetrianto, “Penerapan Formative Summative Evaluation  Model Dalam 

Penelitian Tindakan." Seminar Nasional Pendidikan Olahraga. Vol. 1. No. 1 (Januari 2017), h. 395 

31 Nana Sudjana, Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran (Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 

1990), h. 156. 
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1.  Evaluasi sumatif: dilakukan setelah program selesai untuk 

mengevaluasi sejauh mana program telah mencapai tujuan secara keseluruhan. 

2. Evaluasi formatif: dilakukan selama proses program berlangsung untuk 

mengevaluasi sejauh mana program telah mencapai tujuan dan untuk 

memperbaiki program jika diperlukan. 

d. Model Stake 

Menurut Stake analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa 

dampak yang cukup beşar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana 

namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh 

dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam 

evaluasi ialah Description dan judgement dan membedakan adanya tiga tahap 

dalam program pendidikan, yaitu: Antecedents (Context), Transaction (Process), 

dan Outcomes (Output). Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program 

pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu 

program dengan yang lainnya. Dalam model ini antencedent (maşukan) 

transaction (proses) dan outconıes (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk 

menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan (iangan keadaan yang 

sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai 

manfaai program.Stake mengidentifikasi 3 (tiga) tahap dari evaluasi program 

pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

1. Masukan (Antecedents Phase); sebelum program diimplementasikan: 

Kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah 

kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program? 

2. Proses (Transactions plıase); pelaksanaan program: Apakah yang sebenarnya 

terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang 

dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program? 
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3. Hasil (Outcomes phase), mengetahui akibat emplementasi pada akhir 

program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? 

Apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi disbanding 

sebelum dengan programpada saat mereka berada dilaksanakan? 

 

Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu description 

(deskripsi) dan judgment (penilaian). Model Stake akan dapat memberikan 

gambaran pelaksanaan program secara mendalam dan mendetail. Oleh karena itu 

persepsi orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan seperti perilaku guru, 

peran kepala sekolah, perilaku siswa dan Situasi proses belajar mengajar di 

sekolah adalah kenyataan yang harus diperhatikan. Stake mengatakan bahwa 

apabila kita menilai suatu program pendidikan kita, melakukan perbandingan 

yang relatif antara satu program dengan yang Iain, atau perbandingan absolut 

(satu program dengan standard). Penekanan yang umum atau hal yang penting 

dalam model ini ialah bahwa evaluator Yang membuat penilaian tentang program 

yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda 

dengan judgernent atau menilai. Dalam model ini, antecedens (masukan), 

transaction (proses), dan outcomes (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk 

menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaaan yang sebenarnya, 

tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat 

program.  

e. Model Goal Free Evaluation 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Dalam model 

goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) menoleh dari tujuan. Menurut 

Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu 

memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam 
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program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan 

mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu 

hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya memang tidak 

diharapkan).Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada 

kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika 

masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, 

tetapi evaluator lupa memerhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan 

tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umurn maka 

akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya. Dalam artian 

evaluator diinstruksikan untuk mengumpulkan data tentang semua output dan 

outcome dari sebuah program, bukan hanya informasi tentang apakah target 

tersebut telah tercapai. Tujuannya adalah menilai kinerja aktual sebuah program 

tanpa adanya bias dalam hal mencari pencapaian goal atau sasaran tertentu. 

Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "evaluasi lepas dari 

tujuan‛ dałam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya 

lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang 

akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.
32

 

Model Goal Free Evaluation berfokus pada hasil yang sebenarnya daris 

uatu program atau kegiatan, bukan hanya tujuan-tujuan yang teridentifikasi. 

Jenis model ini memungkinkan evaluator untuk mengidentifikasi dan mencatat 

hasil yang tidak mungkin telah diidentifikasi oleh perancang program. 

f. Discrepancy Model 

Kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi "kesenjangan". Model yang dikembangkan oleh 

                                                     
32  Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

Edisi Kedua , h. 41-42 
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Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan 

oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. 

untuk model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus, menekankan pada 

kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan 

evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai 

dengan yang sudah riil dicapai.
33

 

Discrepancy model juga suatu pendekatan evaluasi yang menilai 

kesenjangan atau ketidakcocokan antara kinerja aktual dan kinerja yang 

diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Pendekatan ini digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga 

dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan atas program tersebut. 

Model evaluasi disperancy menjadikan kesenjangan sebagai kata 

kuncinya. Kesenjangan dapat terlihat setelah membandingkan antara rencana dan 

hasilnya yang terjadi di lapangan. Ketika kesenjangan itu muncul, maka harus 

dilakukan perubahan pada program, entah itu perubahan pada rencana (standard) 

ataupun perubahan pada hasil (performance). Kesimpulannya, Discrepancy 

Model Evaluation (DME) merupakan suatu metode evaluasi yang efektif untuk 

mengevaluasi kesenjangan atau ketidakcocokan antara kinerja aktual dan 

harapan awal dari suatu program atau kegiatan. Melalui tahap identifikasi 

harapan, pengukuran prestasi aktual, serta analisis kesenjangan maka dapat 

ditemukan penyebab perbedaan dan memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki kinerja pada masa depan. 

g. Model Evaluasi CIPP 

                                                     
33 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

Edisi Kedua , h. 48 
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Model  Evaluasi CIPP merupakan suatu model evaluasi yang telah 

dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan pada tahun 1967 di Ohio 

State University. Model ini paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para 

evaluator untuk mengevaluasi berbagai program yang dilaksanakan. Dalam dunia 

pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu 

Context, Input, Process, and Product, sehingga model evaluasi yang ditawarkan 

diberi nama model CIPP yang merupakan singkatan dari ke empat dimensi 

tersebut.
34

  

Model CIPP merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah 

komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP 

adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah 

sistem.
35

 

Model CIPP merupakan model evaluasi  yang  memandang  program  

yang dievaluasi sebagai suatu sistem karena memiliki dimensi yang lengkap. 

Nana Sudjana & Ibrahim menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut 

dengan makna sebagai berikut. 

a) Context evaluation:  Situasi atau latar belakang yang memengaruhi jenis-

jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam 

sistem yang bersangkutan, seperti masalah pendidikan yang dirasakan, 

keadaan ekonomi negara, dan pandangan hidup masyarakat. 

b) Input evaluation :  Sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang 

ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

c) Process evaluation :  Pelaksanaan strategi dan penggunaan 

                                                     
34Wigianti, Erni, and Aufarul Marom. "Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Di 

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak." Journal of Public Policy and 

Management Review 6.3 (2017): 115-127. 

35 Rusydi Ananda, dan Tien Rafida,Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h. 43. 
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sarana/modal/bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. 

d) Product evaluation :  Hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir 

pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan.
36

 

Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada 

perangkat pengambil keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan 

operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format 

evaluasi yang komprehensif/menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap 

konteks, masukan, proses, dan produk.
37

  

Tujuan dari model CIPP adalah untuk mengambil keputusan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program. Ini sesuai 

dengan apa yang dikatakan Stufflebeam bahwa tujuan evaluasi adalah: 

1. Untuk menetapkan dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk 

menilai keputusan alternatif. 

2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat 

program pendidikan atau objek. 

3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.
38

 

Didalam  model evaluasi program ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dan kekurangan model CIPP, yaitu: 

a. Kelebihan 

Kelebihan dari model evaluasi CIPP adalah sebagai berikut. 

1. Lebih komperensif di antara model lainnya. Karena objek evaluasi tidak 

hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, 

dan hasil. 

                                                     
36 Nana Sudjana & Ibrahim, Penelitian dan penilaian pendidikan, Bandung : Sinar Baru 

Algesindo. 2004), h. 246. 

37 Rusydi Ananda, dan Tien Rafida ,Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h. 43 

38Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung: 

Remaja   Rosdakarya, 2006), h. 56. 
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2. Memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi karena bertujuan 

memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap proyek, mulai 

dari konteksnya hingga saat proses implementasi. 

3. Memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan 

sumatif, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan 

selama program berjalan maupun memberikan informasi final.
39

 

b.    Kekurangan 

Selain memiliki kelebihan, model evaluasi CIPP juga memiliki 

kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan model evaluasi CIPP, yaitu: 

1. Penerapannya di dalam program pembelajaran di kelas mempunyai 

tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak dimodifikasi. 

2. Terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataaan 

di lapangan. 

3. Kesannya terlalu top down dengan sifat majerialnya dalam 

pendekatannya. 

4. Cenderung fokus pada rational management  ketimbang mengikuti 

kompleksitas realitas empiris.
40

 

Evaluasi CIPP dapat dijalankan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Perencanaan evaluasi adalah rencana yang akan dilakukan terkait 

pelaksanaan evaluasi. Beberapa rencana yang dimaksud adalah siapa yang 

terlibat dalam evaluasi, berapa biaya yang dibutuhkan dalam evaluasi, bagaimana 

managemen dalam evaluasi, dan berapa waktu yang dibutuhkan dalam evaluasi.  

2. Pelaksanaan Evaluasi adalah langkah yang dilakukan saat evaluasi 

                                                     
39Widoyoko, Eko Putro. "Evaluasi Program Pelatihan." Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar (2017). 

40Widiyoko, E. P. Evaluasi program pembelajaran: panduan praktis pendidik dan calon 

pendidik.  
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berupa wawancara kepada para narasumber evaluasi dan checklist dokumentasi 

yang akan menjadi sumber data atau informasi. Termasuk di dalamnya 

pengolahan hasil wawancara dan dokumentasi juga dilaksanakan pada langkah 

ini. Termasuk dalam pelaksanaan evaluasi adalah pelaporan hasil evaluasi.  

Dari beberapa model evaluasi yang telah dijabarkan di atas dapat dikatakan 

bahwa evaluasi program adalah sebuah proses yang membutuhkan kelengkapan 

data dan informasi yang mendalam sebab menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan berkaitan dengan program. Hasil evaluasi 

ini menjadi sangat penting bagi organisasi atau lembaga untuk melihat kembali 

rancangan yang telah dibuat, persiapan dan pembagian kerja pada unit-unit, 

pelakasanaan kegiatan yang telah dijalani, dan keluaran yang dihasilkan dari 

program yang telah terlaksana. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 

model CIPP sebagai model yang digunakan dalam mengevaluasi program 

Mentoring di SDIT Al Qalam. 

B. Program Mentoring Keislaman  

1. Pengertian Mentoring  

Mentoring berasal dari kata mythology Yunani, kata mentor berarti 

berperan sebagai adviser, role model, consellor tutor dan atau guru. Mentoring 

merupakan proses pembelajaran, dimana mentor mampu membuat mentee 

(peserta mentoring) yang tadinya tergantung menjadi mandiri. Mentoring adalah 

suatu hubungan antara 2 orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi 

yang menghasilkan refleksi, melakukan kegiatan / tugas dan pembelajaran untuk 

keduanya yang didasarkan kepada dukungan, kritik membangun, keterbukaan, 

kepercayaan, penghargaan dan keinginan untuk belajar dan berbagi. Mentoring 

yaitu hubungan yang saling menguntungkan dari seseorang yang mempunyai 

pengalaman lebih kepada individu yang kurang berpengalaman untuk 
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mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama. Agar mentoring berjalan dengan 

baik, diperlukan kemampuan dalam hal komunikasi antarpribadi, antarkelompok, 

dan komunikasi massa.
41

 Mentoring adalah proses umpan balik yang terus 

menerus dan dinamis antara dua individu untuk membangun hubungan antara 

individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi dan dengan fokus 

pada pengembangan profesional dan pribadi. Mentoring juga merupakan 

perilaku-perilaku atau proses yang dipolakan dengan mana seseorang bertindak 

sebagai penasehat kepada orang lain. Dalam pendidikan mentoring merupakan 

sarana yang didalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Selain itu, mentoring 

juga diartikan sarana bagi seseorang yang ingin belajar untuk menjadi lebih 

dewasa, dimana didalam proses mencapai kedewasaan tersebut, diperlukan 

adanya bimbingan/arahan dari seorang yang disebut mentor.  

Program mentoring lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi mentee 

dalam proses belajar. Mentoring tidak hanya memberikan manfaat kepada 

mentee tetapi mentor juga merasakan manfaatnya. Mentor akan merasakan 

kepuasan kerja dari hasilnya membantu orang lain, adanya waktu luang untuk 

kegiatan alternative dan adanya pengakuan dari organisasi, sehingga prestasi 

kerja menjadi meningkat. Mentoring bertujuan memberikan dukungan kepada 

individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara 

menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk 

mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif, 

sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta mampu 

mengambil keputusan secara otonom.
42

  

                                                     
41 Edi Harapan dan Syawani Ahmad, ―Komunikasi Antarpribadi: Perilaku Insani dalam 

Organisasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.12. 

42 Tatang Romansah, ―Implementasi Kegiatan Mentoring Keagamaan dalam Pembinaan 

Karakter Islami‖, Jurnal Atthulab, Vol. II No.1 (2017): h. 66. 
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Mentoring juga merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu 

dan sistematik kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau 

fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al – Qur’an dan hadis 

Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai 

dengan tuntunan Al – Qur’an dan hadis. Apabila internalisasinya nilai – nilai 

yang terkandung dalam Al – Qur’an dan hadis telah tercapai dan fitrah beragama 

itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan 

hubungan yang baik dengan Allah SWT, dengan manusia dan alam semesta 

sebagai menifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang 

sekaligus juga berfungsi untuk mengabdi kepada Allah SWT . 

Di antara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Qur’an dan 

Hadis Nabi SAW adalah sebagai berikut Firman Allah SWT dalam QS An-Nahl 

ayat 125 :  

َهُوََاعَْلََادُعَُْاِلَٰ ََ َرَبَّ َاِفَّ
َهِيََاَحْسَنُ  ْ مَُْبِلَِِّ ْْ ادِ ََ َْْسَنَةَِوَ ََةَِا ِْْكْمَةَِوَالْمَوْعِ َبِ ََ بِيْلَِرَبِّ ََ نََْضَلَََّ َِِ مُ بِيْلِه ََ  وَهُوََاعَْلَمَُبِلْمُهْتَدِيْنَََٖ  عَنَْ

 

Terjemahnya : 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

43
  

Mentoring dikenal juga dengan istilah halaqah (lingkaran), yaitu istilah 

yang berhubungan dengan dunia pendidikan atau pengajaran dalam Islam. Istilah 

ini juga digambarkan sebagai sekelompok kecil muskim berjumlah 3-12 orang 

yang mengkaji ajaran Islam secara rutin. Sedangkan program-programnya berasal 

dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang diatur sesuai dengan jadwal 

                                                     
43 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h.281. 
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yang sudah dikaji sebelumnya. Halaqah bisa menjadi sebuah alternatif sistem 

pendidikan Islam yang cukup efektif dalam membentuk kepribadian Islami dan 

kecerdasan spiritual pada seorang muslim. Hal ini terlihat dari hasil 

pembinaannya yang berhasil membentuk sekian banyak muslim yang 

bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam
44

 

Mentoring ini merupakan salah satu metode pendidikan islami yang 

dinilai efektif. Hal ini disebabkan mentee dapat dibimbing dan dikontrol secara 

langsung oleh mentornya, sehingga proses perkembangannya pun dapat 

dievaluasi secara rutin. Tentu kurang tepat jika evaluasi ini hanya dilakukan pada 

tiap kelompok mentoring saja, melainkan evaluasi program mentoring harus 

dilakukan secara keseluruhan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, didapatkan 

kesimpulan bahwa tujuan dari pelaksanaan program mentoring agama Islam ini 

adalah untuk membentuk kepribadian yang islami pada diri setiap muslim dan 

bersungguh sungguh mengamalkan ajaran Islam. Pengamalan ajaran Islam 

tersebut yang kemudian dalam konsep Psikologi dapat dilihat dari komitmen 

beragama yang dimiliki oleh individu yang mengikuti kegiatan mentoring.
45

 

Program mentoring keislaman merupakan suatu program yang bertujuan 

untuk membina dan mengembangkan pemahaman serta praktik keislaman 

seseorang. Program ini dapat dilakukan di berbagai lingkungan diantaranya di 

sekolah, perguruan tinggi, atau asrama mahasiswa. Seorang Mentor harus yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keislaman akan 

membimbing serta memberikan arahan kepada peserta mentoring dalam hal-hal 

                                                     
44 Gilang Faisal Andrian, N. Kardinah, Ening Ningsih, ― Evaluasi Program Menttoring 

Agama Islam dalam Meningkatkan Komitmen Beragama‖, Jurnal Psikologi Isalam dan 

Budaya,Vol.1 No.2 (Oktober 2018): h.86. 

45 Gilang Faisal Andrian, N. Kardinah, Ening Ningsih : Evaluasi Program Mentoring 

Agama Islam dalam Meningkatkan Komitmen Beragama, JPIB : Jurnal Psikologi Islam dan 

Budaya, JPIB : Jurnal Psikologi Islam dan Budaya, Oktober 2018, Vol.1 No.2 ,Oktober 2018, 

Vol.1 No.2, h. 87. 
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seperti tata cara ibadah, pemahaman tentang aqidah, dan penerapan nilai-nilai 

keislaman dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain itu kegiatan ini juga sebuah kegiatan pembinaan yang dilakukan 

kepada peserta didik berlangsung dengan bimbingan seorang pementor yang 

dapat mendatangkan beberapa manfaat kepada peserta didik. 

2.  Program Mentoring SDIT AL Qalam 

Mentoring merupakan kegiatan yang dilaksanakan di SDIT Al Qalam 

dimana kegiatan ini merupakan program yang berperan penting dan sangat 

menunjang dalam proses pembinaan akhlak yang baik bagi para peserta didik. 

Kegiatan ini biasanya dikenal di berbagai Sekolah Islam Terpadu dengan nama 

Bina Pribadi Islam yang dimana kegiatan dilaksanakan sekolah yang berada 

dibawah naungan JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Program ini juga 

Merupakan proses suatu usaha sadar seorang guru untuk merubah dan 

Memperbaiki dan membina akhlak peserta didik sehingga menjadi lebih baik lagi 

atau berakhlakul karimah. Program Mentoring juga diharapkan mampu menjadi 

ujung tombak utama dalam menaungi kegiatan kegiatan sekolah yang 

berhubungan dengan akhlak Pada pelaksanaan program ini hendaknya seorang 

guru kelas atau Pembina dari mentoring dapat mengetahui setiap perkembangan 

baik dan buruk nya setiap siswa sehingga seorang guru kelas yang juga yang 

dapat menilai baik buruk perkembangan moral atau akhlak pada setiap anak. 

Dalam buku Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu telah dijelaskan 

tentang standar pembinaan siswa. Pada prinsipnya, pembinaan kepeserta didikan 

diarahkan dalam rangka terbentuknya pribadi yang islami meningkatkan peran 

serta dan inisiatif para peserta didik untuk menjaga dan membina diri serta 

lingkunganya sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh budaya yang 

bertentangan dengan nilai-nilai islam. 
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a. Landasan Pembentukan 

Sekolah islam pada hakikatnya adalah sekolah yang 

mengimplementasikan konsep pendidikan islam berdasarkan Al Quran dan As 

Sunnah, dengan proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran 

agama islam, budaya dan peradaban islam dari generasi ke generasi. Sekolah 

islam memiliki peran besar dalam mencetak generasi harapan ummat. Generasi 

yang tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan dan dikembangkan kecerdasan 

otaknya (aqliyah) saja, tetapi dididik dan dibenahi kepribadiannya (Syakhsiyah) 

dan dikuatkan mentalnya (Ruhiyah). 

Bina Pribadi Islam adalah program pendalaman pendidikan Islam 

ditingkat TK Islam terpadu hingga sekolah menengah yang berada dibawah 

naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dalam rangka menguatkan 

pelaksanaan pembinaan peserta didik dalam membentuk peserta didik yang 

berakhlak & berkakter islami. Bina Pribadi Islam juga merupakan program yang 

terdapat pada Sekolah Islam terpadu (SDIT) jenjang TKIT/ 

SDIT/SMPIT/SMAIT/ SMKIT dibawah naungan Jaringan Sekolah Islam 

Terpadu yakni (JSIT).  

Program Bina Pribadi Islam Merupakan Program unggulan yang ada di 

Sekolah Islam terpadu. Kegiatan Bina Pribadi Islam pada tingkat Sekolah Islam 

terpadu  berfokus 

pada  program  pembinaan  kepribadian  Islam  melalui  program pembiasaan. 

Pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan kegiatan-kegitan yang mengacu 

pada pendalaman pendidikan Agama Islam. 

Bina pribadi islam / Mentoring adalah program pendalaman pendidikan 

islam ditingkat sekolah dasar islam terpadu hingga sekolah menengah yang 

berada dibawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dalam 
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rangka menguatkan pelaksanaan pembinaan peserta didik dalam membentuk 

peserta didik yang berakhlak islami. Bina Pribadi Islam adalah suatu program 

yang terdapat pada satuan pendidikan di SDIT dibawah naungan Jaringan 

Sekolah Islam Terpadu yakni (JSIT).Program Bina Pribadi Islam Merupakan 

Program unggulan yang ada di SDIT. Kegiatan Bina Pribadi Islam pada tingkat 

Sekolah Dasar berfokus pada program pembinaan kepribadian Islam melalui 

program pembiasaan.Pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan kegiatan-

kegitan yang mengacu pada pendalaman pendidikan Agama Islam.  

Bina pribadi islami/ Mentoring ini merupakan program yang dicanangkan 

oleh Jaringan Sekolah Islam terpadu diseluruh indonesia, Bina Pribadi Islami 

dikenal secara umum sebagai mentoring (pembinaan). Mentoring adalah sebuah 

proses pendampingan untuk peningkatan hubungan antara anak dan orang tua, 

teman sebaya dan guru yang multidimensional guna membantu anak menghadapi 

tantangan dan masalah dalam kesehariannya. Pada dasarnya inti dari bina pribadi 

islami sama dengan mentoring yaitu suatu pembinaan. Pembinaan dimaksud 

disini adalah pembinaan islami. Pembinaaan Islami yang dilaksanakan di SDIT 

Al Qalam sudah berjalan dengan baik, pelaksanaannya sekali dalam sepekan. 

Karena bina pribadi islami ini bersifat wajib, artinya setiap siswa yang sekolah 

atau menjadi siswa di SDIT Al Qalam harus mengikuti kegiatan mentoring atau 

yang disebut dengan BPI. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara berpisah, 

ikhwan (sebutan bagi siswa atau murid laki-laki) duduk melingkar dengan 

kelompok nya yang berjumlah 3-12 orang dengan tutor atau mentor seorang laki-

laki. Begitu juga dengan akhwat (sebutan siswi atau murid perempuan) yang 

duduk melingkar dengan kelompoknya dengan mentor perempuan. 

Program Mentoring ini diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada di 

Kelas 1 sampai dengan Kelas 6 tanpa terkecuali. Program ini dilaksanakan 
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sebagai salah satu upaya bahwasanya didalam tingkat satuan sekolah pada 

umumnya tidak hanya mengutamakan pada segi kognitif/ilmu pengetahuan saja, 

tetapi di dalam tingkat satuan sekolah dasar sangat memerlukan pembinaan atau 

suatu proses pembelajaran yang menanamkan karakter, terutama dalam hal 

karakter yang berjiwa islam, karena pada usia dini sangat penting, untuk anak 

mengetahui hal-hal positif yang mereka dapati terutama dalam hal akhlak. 

Mentoring yang diadakan di SDIT Al Qalam adalah suatu pembinaan yang 

merupakan pembinaan akhlak anak, dimana Sekolah – sekolah sangatlah fokus 

dalam menangani zaman yang semakin maju ini, yakni dengan begitu banyak 

suatu program-program sekolah yang memiliki tujuan sama, yakni sama sama 

untuk memperbaiki dan membina akhlak peserta didik, namun tidak hanya 

menekankan pada segi kognitif saja.  

b. Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme Waktu pelaksanaan dari kegiatan mentoring adalah pada saat 

setelah jam pembelajaran sekolah telah selesai yang dilaksanakan sesuai dengan 

jenjang, atau sesuai dengan tingkatan kelas, dengan memberikan nasehat-nasehat 

terhadap anak agar selalu berbuat baik, melarang anak berbuat buruk, 

memberikan tauladan yang baik pada anak, menceritakan kisah-kisah dari Rosul, 

serta menerapkan etika etika yang baik sebagai seorang muslim dan melatih 

kesabaran serta kejujuran. Setiap anak dibagi menjadi kelompok-kelompok, 

antara siswa laki-laki dan perempuan di dalam suatu kelas itu dibedakan 

kelompok nya, membentuk suatu lingkaran atau halaqah dengan mentor atau 

guru yang berbeda pada setiap kelompok nya. Seorang mentor atau guru 

memberikan arahan atau ilmu tentang keislaman serta materi-materi tentang 

hukum-hukum islam ataupun yang telah tercantum dalam syari’at islam, teknis 

pelaksanaan program pembinaan akhlak ini atau program mentoring tersebut 
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sekedar seperti sharing dengan seorang tutor atau guru dengan peserta didik, 

dalam program ini juga diselingi dengan penayangan video atau juga Tanya 

jawab, permainan, muhasabah diri,bahkan permainan lainya namun dalam hal 

demikian tetap mengarah pada program pembinaan akhlak. 

C. Kompetensi Program Bina Pribadi Islam  

Bina pribadi Islam yang merupakan sebuah program pendalaman 

pendidikan Islam yang menitikberatkan pada penilaian sikap perilaku dan akhlak, 

serta membentuk generasi muslim yang memiliki kedalaman wawasan ke-

Islaman dan pembiasaan akhlak Islami. Kompetensi yang dicapai dalam kegiatan 

Bina Pribadi Islam untuk Lulusan jenjang sekolah dasar adalah untuk memenuhi 

kriteria-kriteria yang hasan (baik) sebagai pribadi muslim yang sadar akan 

kewajibanya. Kegiatan Bina Pribadi Islam diarahkan untuk membentuk dan 

membina akhlak serta karakter dan kepribadian Islami (syakhsiah Islamiyah) 

yang dicerminkan dalam Akhlak, pola fikir, pola sikap, dan pola prilaku sehari-

hari. Adapun muatan yang diberikan diantaranya:  

a. Pembinaan Aqidah yang mengarah kepada upaya menumbuhkan 

keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT yakni: Pencipta, 

Pemelihara, Pemilik dan penguasa alam raya.  

b. Pembinaan Akhlak yang mengarah kepada upaya pembentukan perilaku 

santun, bersih, amanah, perduli terhadap sesame serta lingkungan sekitar dan 

bertanggung jawab.  

c. Pembinaan ibadah yang mengarah pada pembiasaan melaksanakan 

aktivitas rutin shalat wajib dan sunnah, dzikir, doa, syiham, tilawatil qur’an 

dengan cara yang ihsan. Bentuk-bentuk kegiatan berupa pembinaan shalat wajib 

dan sunnah, pembinaan dan bimbingan AlQur’an termasuk didalamnya 

C. Kerangka Konseptual 
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Program mentoring di SDIT Al Qalam Kota Makassar menjadi salah satu 

sarana untuk membentuk kecerdasan spiritual siswa, oleh sebab itu perlu 

dilakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan program mentoring dalam 

mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program 

mentoring yang dipengaruhi oleh beberapa komponen, diantaranya pengelola 

mentoring, mentor, peserta mentoring, kurikulum, metode, hubungan antara 

mentor dengan peserta mentoring, dan evaluasi hasil pelaksanaan mentoring. 

Komponen tersebut perlu diteliti dalam rangka mengkaji pelaksanaan program 

mentoring di SDIT Al Qalam Kota Makassar.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka dengan teori-teori 

yang telah dijelaskan, maka sebagai kerangka konseptual dari penelitian ini dapat 

digambarkan seperti pada gambar berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluasi Mentoring Keislaman  

 

Rekomendasi 

Evaluasi terhadap Program Mentoring Keislaman  

 

Landasan Yuridis : 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Product 

Landasan Teologis : 

Alquran 

 

Context Input Process 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

evaluasi. Weiss dalam Sugiyono, menyatakan bahwa penelitian evaluasi adalah 

merupakan penelitian terapan yang merupakan cara yang sistematis untuk 

mengetahui evektifitas suatu program, tindakan atau kebijakan atau objek lain 

yang diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. 

Penelitian evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan evektifitas 

suatu kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang 

terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
46

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang 

menghasilkan kesimpulan dari lapangan yang berkaitan dengan Evaluasi program 

Mentoring di SDIT Al Qalam Makassar. Dalam penelitian ini peneliti 

menekankan pada evaluasi pelaksanaan manajemen program Mentoring untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan manajemen program Mentoring sehingga 

bisa diperbaiki kembali. Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan 

Evaluasi pelaksanaan manajemen program Mentoring perspektif teori CIPP 

(Context, Input, Process, dan Product). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan 

penelitian. Penentuan lokasi ini sangat berperan penting didalam melakukan 

suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih harus dengan cermat serta 

                                                     
46 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013), h.741. 
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terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian yang peneliti  inginkan. Ada 

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi penelitian 

diantaranya tujuan penelitian, objek yang diteliti serta ketersediaan data 

penelitian. 

Dalam hal ini Lokasi penelitian beralamat di SDIT Al Qalam Kota 

Makassar  yang berada di jalan Jl. Gelora Massa No.24 & 26, Karuwisi, Kec. 

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan dan penentuan lokasi 

tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar sesuai dengan 

topik dalam penelitian ini. Lokasi ini menunjukan bahwa di lembaga tersebut 

sudah menerapkan Program Mentoring namun belum pernah mengalami kegiatan 

evaluasi sebelumnya, Dalam hal ini Peneliti menggunakan Model Evaluasi CIPP 

untuk mengevaluasi program mentoring.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau fenomena 

yang akan diteliti.
47

 Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu yang 

digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang 

dilakukan. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang 

didalami, disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga 

mungkin digunakan pendekatan normatif, yuridis, psikologis, pedagogis dan 

edukatif, sosiologi, historis, antropologis, filosofis, humanistis, naturalis, 

manajemen dan sebagainya.
48

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan metodologi dan keilmuan.  

                                                     
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Cet. XXIV; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 80.  

48 Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian, (Cet. I; Watampone: Lukman 
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1. Pendekatan Metodologi 

Merujuk pada metodologi yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian 

kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji, maka 

pendekatan terhadap hal ini diarahkan pada pengungkapan pola pikir yang 

digunakan peneliti dalam menganalisis tujuan atau sasarannya. Penulis 

menggunakan corak penelitian naturalistik fenomenologis yang mencoba 

menjelaskan dan mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi terhadap beberapa individu.
49

\ 

2. Pendekatan Keilmuan  

Pendekatan studi yang dimaksud disini yaitu menjelaskan perspektif yang 

digunakan dalam membahas objek penelitian, yaitu disiplin ilmu yang menjadi 

acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, adapun pendekatan studi 

keilmuan yang dianggap relevan dengan judul yang dibahas ialah pendekatan 

interdisipliner yaitu pendekatan psikologis dan pedagogis. 

C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data primer yaitu data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Adapun informan dari penelitian ini yakni Penanggung Jawab Mentoring , 

Manager pendidikan, Wali Kelas dan Para Mentor di SDIT Al Qalam Makassar.  

                                                                                                                                               
al- Hakim Press, 2013), h. 27. 

49 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian., h. 16 
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2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui 

buku- buku,  brosur,  dan  artikel  yang  didapat  dari website yang  berkaitan 

dengan penelitian
50

 Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang 

datang  secara  langsung.  Data  ini  mendukung  pembahasan  dan  penelitian, 

untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan 

mengkaji secara kritis penelitian tersebut.
51

 Untuk  memperoleh  data  tersebut  

peneliti  mengambil  beberapa buku,  brosur, website,  dan  contoh  penelitian  

sebelumnya  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Contoh Sumber data 

Sekunder dalam Penelitian ini yakni seperti Laporan Mutabaah Yaumiyah dari 

Peserta didik serta Hasil Rekaman, File dan/ atau Foto.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Teknik Observasi 

Pengamat (observasi) adalah suatu proses yang komplek yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
52

Atau alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala- 

gejala yang diteliti.
53

Pada observasi ini diharapkan agar peneliti dapat langsung 

                                                     
50

 Burhan   Bungin, Metodologi   Penelitian   Kuantitatif   Komunikasi,   Ekonomi,   Dan 

Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya, ( Jakarta : Kencana, 2005), h. 119. 
 

51
 Lexy  J.  Meleong, Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi, (Bandung : PT.  

Remaja  Rosdakarya Off set, 2006), h., 160. 
 

52 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2006),h.  166. 

53Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),h.  70. 



56 

 

 

mengamati serta mencatat apa saja yang terjadi pada objek yang sedang diteliti. 

Sebagai metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif yakni 

peneliti dalam mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan 

berperan serta terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil observasi dalam 

penelitian ini dicatat pada saat penelitian berlangsung ini sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Penelitian mengandalkan pengamatan dalam salah satu 

pengumpulan data di lapangan. Observasi yang dilaksanakan di SDIT Al Qalam 

kota Makassar yakni Dalam Penelitian ini, Peneliti Mengobservasi pada saat 

kegiatan belajar berlangsung serta ketika Proses kegiatan Mentoring 

berlangsung, Teknik ini digunakan penulis yakni berfokus untuk mengumpulkan 

data tentang proses pelaksanaan program Mentoring. 

2. Teknik Interview (wawancara) 

Untuk memperoleh informasi yang dijadikan data utama dari penelitian, 

peneliti melakukan teknik wawancara dengan informan serta pihak lain yang 

terkait dengan data yang dibutuhkan.  

Pengertian dari wawancara sendiri adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Teknik 

wawancara diawali dengan melakukan persiapan-persiapan pertanyaan yang 

sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian mendesain pertanyaan 

secara terstruktur, tidak terstruktur, sesuai kondisi psikologis narasumber 

(informan) dengan bantuan buku catatan dan handphone.
54

 Pelaksanaan 

                                                     
54 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Cet. XIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 83. 
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Wawancara dengan informan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

atau panduan wawancara , dimana Panduan wawancara ini berisi tentang daftar 

pertanyaan yang kemudian memudahkan peneliti untuk menggali informasi 

terkait dengan Penyelenggaraan Program Mentoring di SDIT Al Qalam 

Makassar.  

Adapun informan yang diwawancarai untuk mengemukakan pendapat 

serta ide-idenya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan adalah : a. 

Penanggung Jawab Mentoring sebagai Key Informan, b. Manager Pendidikan, c. 

Wali Kelas serta d. Mentor. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional.
55

 

Metode dokumentasi yaitu mencatat atau mengutip dari dokumen atau 

arsip-arsip yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari 

responden. Sebagai bagian dan metode lapangan peneliti dapat menelaah 

dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainya, karena kebanyakan Situasi 

yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen ini sering menjelaskan 

bagian aspek Situasi tersebut. Dalam hal ini metode dokumentasi dapat 

membantu mengungkap evaluasi program Mentoring perspektif teori CIPP di 

SDIT Al Qalam Makassar Dokumen terdiri dari dua jenis, pribadi dan resmi. 

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.  

Sedangkan dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan eksternal. 

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan yang berlaku 

                                                     
55 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2006),  h. .   166. 
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bagi pihak intern. Termasuk dalam dokumen internal adalah laporan rapat, 

keputusan pimpinan, dan lain sejenisnya. Dokumen ini dapat menyajikan 

informasi mengenai keadaan, aturan, disiplin, dan dapat menunjukkan perilaku 

orang-orang, khususnya para pemegang kebijakan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Tanpa Instrumen penelitian, 

Seorang Peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Berdasarkan beberapa metode pengumpulan data yang telah dijelaskan 

sebelumnya yakni metode Observasi , Wawancara serta Dokumentasi maka yang 

menjadi instrumen penelitian pun dari ketiga metode tersebut di atas yaitu : 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi merupakan alat yang digunakan dalam mengamati 

langsung objek yang ada hubungannya dengan penelitian. Alat yang digunakan 

yaitu berupa lembar observasi. Observasi mencatat gejala-gejala yang tampak 

pada diri objek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung Peserta didik 

serta Para Mentor pada Pelaksanaan Mentoring di SDIT Al Qalam Makassar. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

informasi melalui tatap muka atau mewawancarai secara langsung informan yang 

dianggap memberikan keterangan, untuk mengumpulkan data dalam proses 

penelitian. Pedoman wawancara berisi deretan pertanyaan wawancara kepada 
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pihak-pihak terkait yang digunakan untuk menganalisis Program Mentoring di 

SDIT AL Qalam Makassar. 

 

3. Check List Dokumentasi 

Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung, instrumen penilaian, dan foto kegiatan pada saat penelitian serta 

beberapa dokumen yang berkaitan Pelaksanaan Mentoring di SDIT Al Qalam 

Makassar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dimaksud adalah mengubah data mentah menjadi 

data yang lebih bermakna.
56

 Pengolahan data dalam penelitian ini ada dua 

langkah yang dilakukan, yaitu: 

a. Editing, merupakan kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang 

telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan catatan 

merupakan kegiatan yang penting dalam pengolahan data.  

b. Verifying, merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah 

dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.
57

 

Tahap ini dilakukan dalam proses penelitian sebelum prosesnya dijalankan. 

2. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, Analisa data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan 

                                                     
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h.54 

57 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Ed. I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 137. 
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temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
58

 Analisa data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari san membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman dalam Nana Syaodih S yang mengemukakan 

bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif.
59

 Dan 

berlangsung secara terus menerus setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data 

reduction, data display, dan data conclution. 
60

  

Data yang diperoleh kemudian dianalisa, analisa dalam penelitian ini akan 

dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data. Hasil dari wawancara dan 

catatan lapangan akan dipaparkan secara tertulis sesuai dengan kategorisasi yang 

telah ditetapkan dan kemudian dianalisa. Dalam analisa pengumpulan data ini 

peneliti menggunakan: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dari hasil 

penelitian Mentoring. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas tentang Mentoring, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

                                                     
58Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244. 

59Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 114. 

60 Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI 

Press, 2002), h.16. 
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pengumpulan data selanjutnya bila mana ada yang kurang atau tidak lengkap, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam bentuk rekaman, catatan, 

maupun dokumentasi, yang perlu dicatat serta dihimpun. Kemudian peneliti 

memilih hal pokok apa saja dan memfokuskan pada hal yang penting dengan 

mengumpulkan data yang perlu untuk dilakukan analisis, yakni pelaksanaan 

Mentoring di SDIT Al Qalam Kota Makassar serta kendala-kendala apa saja 

yang dihadapi dalam pelaksanaanya mentoring tersebut. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna 

serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun 

secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana 

namun selektif. Melalui display data, maka memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. Penyajian data dalam hal ini adalah peneliti membuat rangkuman 

secara deskriptif dan sistematis dari semua data yang direduksi, sehingga apa 

yang menjadi pokok permasalahan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, serta 

memberikan analisa dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. 

Penyajian data kualitatif dengan menggunakan teks yang naratif, berisi informasi 

data-data dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi tentang Program 

Mentoring. 

c. Pengambilan Kesimpulan / Verivikasi 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan Verifikasi berdasarkan 

tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini 
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kemudian diverivikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai 

kesimpulan yang lebih mendalam.  

Beberapa komponen analisa tersebut dalam proses dan saling berkaitan, 

sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara 

sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Jadi, tugas peneliti 

berikutnya setelah data terkumpul, yaitu melakukan pelacakan terhadap transkip- 

transkip hasil wawancara, observasi, dan dokumen sehingga dapat diketahui dan 

ditelaah mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan 

sehingga dapat ditetapkan suatu kesimpulan . Pada tahap ini, peneliti melakukan 

pengkajian dari hasil reduksi data dan penyajian data tentang Program Mentoring 

di SDIT Al Qalam Kota Makassar, hingga menarik kesimpulan atau 

memverifikasi hasil penelitian apakah telah sesuai dengan pokok permasalahan 

untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data atau validasi data merupakan pembuktian 

bahwa apa yang telah diamati sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi 

dilapangan, dan informasi yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang 

sebenarnya.
61 

Dalam pengujian keabsahan data, maka yang dilakukan adalah uji 

kredibilitas data menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.
62

 

Peneliti mampu meningkatkan pemahaman terhadap apa yang ada di lapangan 

dalam penggunaan triangulasi ini untuk mencari kebenaran tentang fenomena di 

lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan metode pengumpulan data melalui 

                                                     
61 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Transito, 1996), h. 105. 
62 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), h. 372-374 
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wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi untuk menjadi bahan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Mentoring di SDIT Al Qalam Makassar yang 

tidak kenal waktu sampai akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  

  



64 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan 

penelitian. Hasil Evaluasi Program Mentoring Keislaman menjawab pertanyaan 

rumusan masalah pada Bab I yaitu Bagaimana Evaluasi terhadap Program 

Mentoring Keislaman yang dilaksanakan di SDIT Al Qalam Makassar. Rumusan 

masalah tersebut dijelaskan melalui kedalam submasalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi Konteks Program Mentoring Keislaman  

Hasil penelitian konteks menjawab submasalah pertama yaitu bagaimana 

evaluasi program Program Mentoring Keislaman di SDIT Al Qalam dilihat dari 

aspek konteks (context).  

a. Latar Belakang Program Mentoring 

Dalam buku Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu dijelaskan tentang 

standar pembinaan siswa. Pada prinsipnya, pembinaan kepeserta didikan 

diarahkan dalam rangka terbentuknya pribadi yang islami meningkatkan peran 

serta dan inisiatif para peserta didik untuk menjaga dan membina diri serta 

lingkunganya sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh budaya yang 

bertentangan dengan nilai-nilai islam. SDIT Al Qalam Makassar merupakan 

salah satu Sekolah dasar Islam yang sudah menganut dalam Jaringan Sekolah 

Islam Terpadu ( JSIT ).  

Bina Pribadi Islam adalah program pendalaman pendidikan Islam 

ditingkat TK Islam terpadu hingga Sekolah menengah yang berada dibawah 

naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dalam rangka menguatkan 

pelaksanaan pembinaan peserta didik dalam membentuk peserta didik yang 

berakhlak & berkakter islami.  
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Sejalan dengan yang dipaparkan oleh Manager Pendidikan SDIT Al 

Qalam yakni Ibu Siti Maryam S.E: 

bahwa: ‘’…. Mentoring atau BPI Itu kan program Bina Pribadi Islam, 

diharapkan di sdit ini bukan hanya mencetak kader-kader/anak-anak yang 

mampu dalam hal kognitif nya saja tapi dia juga mempunyai karakter, 

begitu..dan karakter yang unggul, salah satunya akhlak. Jadi, di SDIT ini 

membutuhkan ini, karakter-karakter yang dibutuhkan adalah kepribadian 

yang islami, dia mempunyai inisiatif untuk menjaga diri dan membina diri 

serta lingkungan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh budaya yang 

bertentangan.
63

 

 Bina Pribadi Islam juga merupakan program yang terdapat pada Sekolah 

Islam terpadu (SDIT) jenjang TKIT/ SDIT/SMPIT/SMAIT/ SMKIT dibawah 

naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu yakni (JSIT). 
64

 

Program Bina Pribadi Islam Merupakan Program unggulan yang ada di 

Sekolah Islam terpadu. Kegiatan Bina Pribadi Islam pada tingkat Sekolah Islam 

terpadu  berfokus 

pada  program  pembinaan  kepribadian  Islam  melalui  program pembiasaan. 

Pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan kegiatan-kegitan yang mengacu 

pada pendalaman pendidikan Agama Islam. 

Mentoring atau Bina Pribadi Islam merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan di SDIT Al Qalam dimana kegiatan ini merupakan program yang 

berperan penting dan sangat menunjang dalam proses pembinaan akhlak yang 

baik bagi para peserta didik.
65

 Kegiatan ini biasanya dikenal di berbagai Sekolah 

Islam Terpadu dengan nama Bina Pribadi Islam yang dimana kegiatan 

dilaksanakan sekolah yang berada dibawah naungan JSIT atau Jaringan Sekolah 

Islam Terpadu.  Program Mentoring diikuti oleh peserta didik yang berada di 

Kelas 1 sampai dengan Kelas 6.  

                                                     
63 Siti Maryam, Manager Pendidikan, Wawancara, Makassar,  16 Maret 2022 

64 Syamsuriani , Penanggung Jawab Mentoring, Wawancara, Makassar,  17 Maret 2022. 

65 Syamsuriani , Penanggung Jawab Mentoring, Wawancara, Makassar,  17 Maret 2022. 
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Program ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya bahwasanya didalam 

tingkat satuan sekolah pada umumnya tidak hanya mengutamakan pada segi 

kognitif/ilmu pengetahuan saja, tetapi di dalam tingkat satuan sekolah dasar 

sangat memerlukan pembinaan atau suatu proses pembelajaran yang 

menanamkan karakter, terutama dalam hal karakter yang berjiwa islam, karena 

pada usia dini sangat penting, untuk anak mengetahui hal-hal positif yang 

mereka dapati terutama dalam hal akhlak. Mentoring yang diadakan di SDIT Al 

Qalam adalah suatu pembinaan yang merupakan pembinaan akhlak anak, dimana 

Sekolah – sekolah sangatlah fokus dalam menangani zaman yang semakin maju 

ini, yakni dengan begitu banyak suatu program-program sekolah yang memiliki 

tujuan sama, yakni sama sama untuk memperbaiki dan membina akhlak peserta 

didik, namun tidak hanya menekankan pada segi kognitif saja. 

b. Tujuan dilaksanakannya Program Mentoring 

Berdasarkan Wawancara dengan Pembina Mentoring, Beliau 

mengungkapkan bahwasanya Mentoring / Bina Pribadi İslami bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya berkepribadian 

İslami dan berkepribadian dai.  

2) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh 

kepribadian 

Islami dan kepribadian dai 

3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab 

suci Al Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama. 

4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, keluarga, 

umat Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif İslam. 
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5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa.
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Dari uraian di atas Mentoring atau Bina Pribadi Islam memiliki banyak 

tujuan yang dimiliki oleh Bina pribadi Islam selain tujuan tersebut ada manfaat 

yang yang harus diketahui yakni dengan diadakannya Mentoring atau Bina 

Pribadi Islam banyak sekali pembiasaan baik yang dilakukan oleh Peserta didik. 

c. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi Situasi, untuk 

menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, 

peluang atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses 

perencanaan. 

Analisis SWOT juga merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), 

Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), serta Threats (ancaman). 

Adapun analisis SWOT dari program Mentoring keislaman yang 

dilaksanakan SDIT Al Qalam Makassar yakni sebagai berikut: 

a. Strengths (kekuatan) 

1) Sarana dan prasarana sekolah cukup mendukung karena memanfaatkan 

segala fasilitas sekolah. 

2) Berada dilingkungan yang kondusif sebagai wadah tumbuh kembangnya 

nilai-nilai keIslaman. 

3) Mentoring (Bina Pribadi Islam) merupakan bentuk program wajib untuk 

sekolah yang berada dibawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu 

(JSIT). 
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4) Memiliki beberapa guru yang juga bertindak sebagai Mentor yang 

menunjang dilaksanakannya kegiatan mentoring 

b. Weaknesses (kelemahan) 

1) Kurangnya kegiatan pendukung dalam program Mentoring 

2) Waktu yang digunakan dalam kegiatan ini kurang fleksibel 

3) Tempat yang digunakan dalam kegiatan mentoring terlalu monoton 

(hanya di lingkungan Sekolah) 

c. Opportunities (peluang) 

1) Program Mentoring mendapat dukungan penuh dari pihak JSIT 

2) Peraturan sekolah yang diterapkan sangat membantu kegiatan mentoring 

terutama dalam menerapkan nilai-nilai keislaman 

3) Peserta didik jauh lebih terbuka mengungkapkan keluh kesahnya. 

d. Threats (ancaman) 

1) Masih minimnya siswa yang aktif dalam berbicara pada saat kegiatan 

mentoring 

2) Waktu pelaksanaan yang kurang kondusif yang mengakibatkan beberapa 

siswa mengantuk 

2. Evaluasi Input Program Mentoring Keislaman  

Hasil penelitian input menjawab submasalah kedua yaitu bagaimana 

evaluasi program Program Mentoring Keislaman di SDIT Al Qalam dilihat dari 

aspek input (masukan). Evaluasi yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

pengumpulan data berkaitan dengan rencana pelaksanaan program Mentoring di 

SDIT Al Qalam Makassar. Rencana yang dimaksud ialah Kurikulum dan Silabus, 

Mentor, Peserta didik, Pendanaan, dan Sarana prasarana di dalam kegiatan 

Mentoring. 

a. Kurikulum  
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Penanggung jawab Mentoring menjelaskan bahwa Kurikulum dan Silabus 

untuk Mentoring atau Bina Pribadi Islam tertuang dengan Jelas di Dalam Buku 

Pembina Bina Pribadi Islam , Di dalam Buku tersebut sudah berisi  Petunjuk 

Pelaksanaan dari Kegiatan Mentoring atau Bina Pribadi Islam. Adapun 

Mentoring atau Bina Pribadi Islam khususnya pada Kelas 4 memuat 7 Standar 

Kompetensi lulusan yang dijabarkan Kedalam 12 Pertemuan Pada Semester 

Ganjil dan 13 pertemuan pada Semester Genap. Terdapat Perbedaan SKL 

(Standar Kompetensi Lulusan) di Tiap tingkat atau Kelasnya , Sesuai dengan 

penuturan dari Penanggung jawab Mentoring yakni Bu Syamsuriani : 

‚Ada pembeda SKL (Standar Kelulusan) dari kls 1-6, sebenarnya sama ada 
7 goal nya SKL dari JSIT, hanya tingkatanya, grade nya berbeda-beda. 
Misalnya, kalau kelas atas misalnya: ibadah, dia ranah ibadahnya mulai 
sampai ke shalat sunnah, seperti shalat sunnah Dhuha, kalau kelas satu kan 
belum, dia ranah nya, seperti misalnya wudhu dengan benar.’ ‘’)‛ 

Berikut ini Adalah Struktur SKL dari Mentoring/ Bina Pribadi Islam: 

Tabel 4.1 

Standar Kompetensi (SKL) Kompetensi Dasar (KD) Semester / Pertemuan 

1. Memiliki Akidah 

yang lurus  

1.1 Menghafal 

,memahami  dan 

mengimani rukun iman 

dan rukun islam 

Genap/1 

1.3 Mengenal dan 

merasakan pengawasan 

Allah SWT 

Genap/2 

1.5 Memahami dan 

berlatih ikhlas dalam 

Beramal 

Gasal/1 

2. Melakukan Ibadah 

yang Benar 

2.3 Terbiasa Shalat lima 

waktu dengan Tertib 

Gasal/ 2 

2.4 Bersemangat dalam 

Shalat berjamaah  

Genap/3 

2.5 Membiasakan diri 

Shalat Sunah Rawatib 

Gasal/3 

2.13 Membiasakan 

Berinfak 

Gasal/4 

2.17 Menjaga diri dari 

Dosa dosa Kecil 

Genap/5 



70 

 

 

2.19 Membiasakan diri 

menutup Aurat 

Genap/6 

2.22 Belajar mengajak 

kebaikan dan mencegah 

keburukan 

Genap/7 

3. Berkepribadian 

Matang dan 

Berakhlak Mulia 

3.4 Mampu 

menunjukkan sikap 

Inisiatif, Mandiri, 

Pekerja Keras dalam 

Kehidupan Sehari hari 

Gasal/5 

3.5 Berlatih 

menunjukkan Rasa Malu 

untuk berbuat 

kesalahan/ Dosa 

Gasal/6 

3.9 Belajar dan Berlatih 

menepati janjinya 

kepada orang lain 

Gasal/7 

3.15 Berbakti kepada 

Orang tua dan Peduli 

kepada Keluarga 

Genap/8 

3.22 Menjaga Fasilitas 

Umum 

Gasal/8 

 

4. Menjadi Pribadi 

yang bersungguh 

sungguh, disiplin, 

dan mampu menahan 

nafsunya 

4.3 Membiasakan diri 

belajar dengan baik dan 

memanfaatkan waktu 

dengan maksimal 

4.7 Membiasakan hidup 

rapi, teratur dan menjaga 

barang miliknya 

Genap/9 

4.13 Mengenal adab 

pergaulan lawan jenis 

dalam Islam 

Genap/10 

5. Memiliki 

Kemampuan 

membaca, menghafal 

dan memahami Al 

Quran dengan baik 

  

6. Memiliki wawasan 

yang luas 

6.1 Menghafal 10 

Penggalan hadis Arbain 

Nawawiyah 

Gasal/9 & Genap/11 
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6.2 Mengenal Sirah 

Nabi Muhammad SAW 

dan Nabi yang Bergelar 

Ulul Azmi 

Gasal/10 & Genap/12 

6.3 Mempelajari 4 Sirah 

sahabat yang dijamin 

Masuk Surga 

Gasal/11 

6.4 Memahami Sejarah 

Abu Bakar dan Umar 

bin Khattab 

Gasal/11 

7. Memiliki jasad yang 

kuat dan 

keterampilan hidup 

(Life Skill) 

7.9 Mengenal Fungsi 

merawat tubuh dan 

penampilan 

Genap/13 

7.13 Mampu mengelola 

Uang saku pekanan 

dengan baik 

Gasal/12 

 

b. Mentor 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari SDIT Al Qalam Makassar 

diketahui bahwa mentor di program mentoring ini berjumlah 10 orang, dengan 

uraian Ikhwan sebanyak 4 orang dan Akhwat sebanyak 6 orang. Di dalam 

program ini tidak semua yang mengajar di SDIT Al Qalam yang menjadi Mentor 

melainkan hanya beberapa guru saja yang menjadi Mentor. Dalam proses 

Pemilihan mentor pun dilakukan oleh  hak pregoratif dari Yayasan serta untuk 

menjadi menjadi mentor tidak memiliki tes . Dalam Pemilihan guru yang menjadi 

Mentor memiliki kriteria khusus yakni salah satunya bisa menjadi Role model 

yang memiliki akhlak yang baik serta bisa dijadikan teladan oleh peserta didik. 
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Terdapat Beberapa Tugas Mentor dalam Melaksanakan Perannya yakni : 

1) Menolong mentee (siswa, peserta) dalam mengembangkan rencana 

pembelajaran berupa membangun tujuan tentang apa yang belum bisa 

dicapai oleh siswa 
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2) menyediakan pedoman berdasarkan pembelajaran dan pengembangan 

kebutuhan siswa 

3) memberikan saran yang tepat kepada siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keahlian 

4) membangun lingkungan belajar yang mendukung pengambilan risiko dan 

inovasi, dan mendorong mentee untuk memperluas kemampuannya;  

5) pendengar yang aktif  

6) Memberikan umpan balik yang berkaitan dengan bimbingan, dan 

mengarahkan yang terbaik buat siswa
68

\ 

Dalam hal ini , Secara tidak langsung mentor tidak hanya memberikan 

materi atau pengetahaun namun melainkan perangai maupun perilaku ataupun 

pembiasaan yang baik perlu dilakukan. 

Adapun susunan dari penanggung jawab mentoring dari setiap kelas yakni 

sebagai berikut : 

Penanggung Jawab : Syamsuriani , S.Pd 

Mentor Putra 

Tabel. 4.2 Data Mentor Putra 

No Mentor Putra Kelas 

1 Isnul Ashari Usman, S.Pd 1 & 5 

2 Jannat T Maning, S.Pd 2 & 3 

3 Awaluddin, S.Pd 2 & 4 

4 Andi Muh Jafar, S.Ag 6 
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Mentor Akhwat  

Tabel. 4.3 Data Mentor Putri 

No Mentor Putri Kelas 

1 Irmayani, S.Pd 1  

2 St. Annur Fitri, S.Pd 2  

3 Sutriani Idris, S.Pd 3 

4 Syamsuriani, S.Pd 4 

5 Hadijah Abbas, S.Pd 5 

6 Siti Maryam, SE 6 

c. Peserta didik 

Peserta pada Program Mentoring atau Bina Pribadi Islam ini yakni Selum 

Siswa dan Siswi SDIT AL Qalam Kota Makassar. Berdasarkan data yang 

diperoleh penulis dari SDIT Al Qalam Makassar diketahui bahwa peserta didik 

SDIT Al Qalam Makassar tersebut berjumlah 131 orang dengan rincian 76 laki-

laki dan perempuan 55 yang terbagi menjadi dalam 6 kelas .  

Dalam Mekanisme pelaksnaan Mentoring, Peserta dikelompokan kedalam 

kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 3-12 orang     sesuai   dengan   jenjang   

kelas   serta   dibersamai   oleh   seorang   Mentor setiap kelompoknya.  

Dalam ini, khususnya peserta didik dari Kelas IV berjumlah 27 orang 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel. 4.4 Data Peserta Didik kelas IV 

No Nis Nama Siswa 

1 0114226814 ACHMAD DARMAWAN 

2 0118859746 AHMAD IS AD 

3 3129423452 AL KEYSA NUR AZIZAH 

4 3124448019 ANDI KHANSA TAUFIQAH RIZKY 
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5 3127435935 ANDI ZULAIKHA HASMAR 

6 0126566223 ARISSA AZALIA 

7 3129607849 ARYA DZAKY PRADANA 

8 0111242115 DIAN RAHMA PERTIWI 

9 3113961582 KHALILAH YASMIN MUMTAZ 

10 3121868540 MUH AZKA MAULANA 

11 0113055356 MUH BILAL ZIGANT MANYINGARRI 

12 3128545886 MUH DAFFA RAHMAN 

13 3118854515 MUH FADLAN AL MUJAHID 

14 0113216781 MUH KHAIRAN KATSIRAN HARIS 

15 3125877052 MUH NABIL ALIF SAPUTRA 

16 3113939492 MUHAMMAD BILAL ABDILLAH 

17 3097888044 MUHAMMAD FAJAR NUR 

18 3117449771 MUHAMMAD FAUZAN 

19 3127771454 MUHAMMAD HUSAIN 

20 0118358173 MUHAMMAD ZIDANE ALI IDRIS 

21 3117424519 MUJADDID AQIL MUBARAK 

22 3121299967 NADIYAH ZULKARNAEN 

23 3124200921 RESKI ARMANSYAH 

24 0119503458 SALMAN KHAIRUL AZZAM 

25 3115058131 ZASKIA SABRINA KHAURA 

26 3118088179 
ZEINBARRA HAQQI MUNTAZHIR ABDI 

AMSIR 

27 3125344586 ZHAQIRA AZ ZAHRAH 
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d. Pendanaan  

Didalam Pendanaan ini terdapat dari 2 Sumber dan memiliki kapasitas 

masing masing yang Pendanaan yang yang bersumber dari Sekolah dan 

Pendanaan yang bersumber dari Swadaya / Infak dari Mentor dan Peserta mentor.  

Pendanaan yang bersumber dari dana dari sekolah digunakan untuk 

mengupah para mentor mengingat kegiatan dilakukan selepas jam mengajar. 

Adapun pendanaan yang bersumber dari Swadaya / Infak para peserta mentor ini 

biasanya digunakan untuk membeli camilan para peserta didik , menjenguk 

peserta didik yang sakit ataupun terkena musibah.  Uang Infak tersebut 

diamanahkan disimpan oleh Bendahara yang telah ditunjuk pertahunnya untuk 

setiap kelompok. 
69

Swadaya / Infak ini tidak mematok berapa jumlah yang harus 

disetor melainkan keikhlasan hati para mentor serta peserta mentoring dalam 

melakukan infak. 

e. Sarana Prasarana 

Kebutuhan sarana prasarana Mentoring tergolong Sederhana. Tempat 

pelaksanaan tatap muka Mentoring dilakukan di Ruangan Kelas sekolah maupun 

di Mushallah. Adapun ketika Pandemi Covid 19 berlangsung Mentoring 

dilaksanakan via Zoom maupun Video Call grup melalui Whatsapp yang 

dipimpin oleh mentor masing-masing kelompok. 

Adapun Alat yang digunakan dalam kegiatan Mentoring yakni sebagai 

berikut: 

1) TV, digunakan untuk menonton video yang dapat membentuk 

pembentukan Akhlak yang sarat Islami. Pemutaran video dan 

penggunaan media tersebut diharapkan dapat membuat suasana 
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belajar lebih variatif dan memberikan penguatan tentang materi yang 

dipelajari. 

2) Papan tulis dan spidol, digunakan pada saat pelaksanaan mentor 

membutuhkan alat tersebut. 

3) Meja Kecil serta alas Duduk, Alas duduk atau Karpet digunakan 

mengingat Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara duduk Melingkar 

serta melantai. 

3. Evaluasi Process Program Mentoring Keislaman 

Evaluasi process menjawab pertanyaan ‚Bagaimana evaluasi program 

Mentoring  di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari aspek process (proses) ?‛ 

yang merupakan sub masalah ketiga. 

a. Pelaksanaan Program Mentoring 

Berdasarkan observasi oleh penulis secara langsung di SDIT Al Qalam 

Makassar saat pelaksanaan program Bina Pribadi Islam di kelas IV terlihat PJ 

(Penanggung Jawab) dari program Mentoring / BPI di kelas IV, sedang 

memberikan sebuah materi kepada peserta didik, berdasarkan hasil observasi saat 

pelaksanaan program Mentoring di kelas, teknis dari kegiatan Mentoring yakni 

dibagi menjadi kelompok-kelompok dan membentuk seperti halaqah atau 

lingkaran. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara terpisah antara ikhwan 

(sebutan bagi siswa atau murid laki-laki) duduk melingkar dengan kelompok nya 

yang berjumlah 8-15 orang dengan tutor atau mentor seorang laki-laki. Begitu 

juga dengan akhwat (sebutan siswi atau murid perempuan) . 

Dalam pelaksanaan Mentoring/Bina Pendidikan Islam di Kelas IV ini 

dilakukan disetiap hari Kamis selepas Jam Belaajr mengajar yaitu pada pukul 

14.00 s/d 15.30 wib. Dengan rincian durasi waktu satu setengah jam yaitu 

Kegiatan dimulai dengan mentor memandu acara yang dimulai dengan tilawah 
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Al Quran . Dalam tilawah Al Quran ini , Setiap peserta didik mendapatkan 

kesempatan membaca secara bergiliran, murajaah ,evaluasi ibadah yaumiyah 

(sholat berjamaah selama sepekan berapa kali, puasa sunah selama sepekan 

berapa kali, tilawah selama sepekan berapa lembar, dan ibadah yaumiyah lainya), 

penyampaian materi dimana materi setiap pertemuan ditentukan oleh Silabus 

yang ada, tanya jawab Didalam sesi tanya jawab ini biasanya peserta didik secara 

spontan mengeluarkan pengalaman serta keluh kesahnya, sharing dan penutup 

Setelah kegiatan selesai para peserta mentoring membaca doa Rabithah yang 

dipimpin oleh salah satu peserta didik yang telah ditunjuk memimpin doa. Dan 

penutup dari kegiatan mentoring ini yakni membaca doa kafaratul majelis yang 

dipandu oleh mentor.  

Pelaksanaan Mentoring/ Bina Pribadi Islam ini sudah cukup baik, dari 

pihak JSIT sudah menyediakan kurikulum yang digunakan sebagai acuan 

pembina atau mentor dalam pelaksanaan kegiatan mentoring. Mentor sudah 

melaksanakan kegiatan bina pribadi islami sesuai dengan kurikulum yang sudah 

disediakan dan selalu mengupayakan dan memaksimalkan dalam setiap 

pertemuan. 

 Adapun kegiatan lain seperti Mabit , Rihlah , dan dikunjungi Tokoh 

merupakan kegiatan Sekolah yang bersinergi dengan Program Mentoring / Bina 

Pribadi Islam.  

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab 

Mentoring Ibu Syamsuriani, S.Pd. sebagai berikut Beliau juga mengatakan : 

Bahwa ‘’… Mentoring atau Program Bina Pribadi Islam itu akan 
dimasukkan masuk kedalam pembelajaran, dan masuk ke dalam mata 
pelajaran. Penulis dapat menganalis sesuai dengan hasil serta saat terjun 
dilapangan maupun observasi di SDIT Al Qalam Kota Makassar, bahwa 
sekolah telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina akhlak para 
peserta didik dengan program-program sekolah yang sangat menunjang, 
segenap guru-guru juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam 
membina dan mendidik peserta didik dengan karakter islami. Program telah 
dilaksanakan dan kewajiban serta tanggung jawab seorang guru telah 
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dijalankan, tetapi implementasi dari peserta didik nya berbeda-beda, seiring 
berjalanya waktu dengan adanya program sekolah dalam membina karakter 
peserta didik.

70
 

Hal ini menunjukkan bahwa program ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh 

pihak Sekolah. 

b. Indikator Penilaian 

Penugasan KD (Kompetensi Dasar) dicapai melalui proses pembelajaran 

dan pengembangan pengalaman belajar atas dasar indicator yang telah 

dirumuskan di setiap KD (Kompetensi Dasar) . Kompetensi dasar pada Bina 

Pribadi Islam Mentoring memiliki beberapa Indikator. Didalam KD-KD Bina 

Pribadi Islam / Mentoring diorganisasikan kedalam empat pokok Materi.  

Melalui proses pembelajaran, diharapkan indikator-indikator yang telah 

dirumuskan di atas dapat tercapai. Tercapainya indikator-indikator itu berarti 

tercapai pula KD-KD yang telah ditetapkan pada struktur kurikulum pada Bina 

Pribadi Islami. Oleh karena itu dalam kaitan pencapaian indikator, pembina perlu 

juga mengingat pengalaman belajar yang secara urnum diperoleh oleh peserta 

didik sebagaimana dirumuskan dalam SKL dan KD. Beberapa pengalaman 

belajar itu terkait dengan: 

1) Pengembangan ranah kognitif, atau pengembangan pengetahuan 

dapat dilakukan dalam bentuk penguasaan materi dan pemberian 

tugas dengan unjuk kerja; mengetahui, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi serta mengkreasi. 

2) Pengembangan ranah afektif atau pengembangan sikap (sikap 

sosial) dapat dilakukan   dengan pemberian tugas belajar dengan 

beberapa sikap dan unjuk kerja: menerima, menghargai, 

menghayati, menjalankan, dan mengamalkan. 
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3) Pengembangan ranah psikomotorik atau pengembangan 

keterampilan (skill) melalui tugas belajar dengan beberapa 

aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengolah, 

menyaji, dan mencipta. 

Terkait dengan beberapa aspek pengalaman belajar, dalam setiap 

pembelajaran Bina Pribadi Islami Tingkat Dini 4 peserta didik diharapkan 

mampu mengembangkan proses kognitif yang lebih tinggi, dari pemahaman 

sampai dengan metakognitif pendalaman pengetahuan. Pembelajaran diharapkan 

mampu mengembangkan pengetahuan, yaitu menerapkan konsep, prinsip atau 

prosedur, menganalisis masalah, dan mengevaluasi sesuatu produk atau 

mengembangkan keterampi\an, seperti mencoba membuat sesuatu atau mengolah 

informasi, menerapkan prosedur hingga mengamalkan nilai-nilai Islam. 

Di samping penjelasan beberapa indikator tersebut yang perlu diingat 

oleh pembina Bina Pribadi Islami adalah KD-KD yang terkait dengan 7 SKL 

yang harus dijadikan perspektif dalam pembelajaran Bina Pribadi Islami Atau 

dapat dikatakan KD-KD itu sebagai bahan untuk pengembangan nilai dan 

pendidikan karakter. 7 SKL yang dimaksud disini ialah : 1) Memiliki akidah 

yang lurus, 2) Melakukan ibadah yang benar, 3) Berkepribadian matang, 

berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang lain, 4) Menjadi pribadi yang 

bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan nafsunya, 5) Memiliki 

kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur’an dengan baik, 6) 

Memiliki wawasan yang luas, 7) Memiliki jasad yang kuat dan keterampilan 

hidup (life skill) . Dalam mengamati unjuk kerja peserta didik dapat 

menggunakan alat atau instrumen berikut ini : 

a) Daftar Cek 
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Daftar cek bertujuan agar peserta didik mendapat nilai bila kriteria 

penguasaan   kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat 

diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai 

hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak 

dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, 

namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. 

b) Penilaian Unjuk Kerja 

 Penilaian unjuk kerja ini menggunakan skala penilaian yang 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi 

tertentu. Oleh karena pemberian nilai secara kontinum maka pilihan kategori 

nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat 

sempurna. Misalnya: 4 = sangat kompeten, 3  kompeten, 2 = cukup kompeten, 1 

= kurang kompeten, dan o = sangat kurang kompeten. Untuk memperkecil faktor 

subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari satu orang, agar hasil 

penilaian lebih akurat. 

c) Penilaian Sikap 

Metode nontes digunakan untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. 

Metode nontes umumnya digunakan untuk mengukur ranah afektif (KD-KD pada 

SKL). Metode nontes lazimnya menggunakan instrumen angket, kuesioner, 

penilaian diri, penilaian rekan sejawat, dan lain-lain. Hasil penilaian ini tidak 

dapat diinterpretasi ke dalam kategori benar atau salah, namun hanya untuk 

mendapatkan deskripsi tentang profil sikap peserta didik. 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu/objek. Sikap juga sebagai 

ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. 

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif/perilaku. 
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Komponen afektif adalah yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya 

terhadap sesuatu objek. Komponen ko adalah kepercayaan atau keyakinan 

seseorang mengenai objek. Adapun komponen  kecenderungan untuk berperilaku 

atau berbuat dengan cara-cara berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Secara 

umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam Proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut : (1) Sikap terhadap materi pelajaran, (2) Sikap terhadap pembina atau 

pengajar, (3) Sikap terhadap proses pembelajaran. peserta didik juga perlu 

memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung, (4) Sikap 

berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. 

Teknik-teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan 

laporan pribadi. Teknik teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

(a)  Observasi Perilaku 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan dalam 

sesuatu hal. Pembina dapat melakukan observasi terhadap peserta didiknya. Hasil 

observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi 

perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus 

tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. 

(b) Pertanyaan Langsung 

Pembina juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap peserta 

didik berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik 

tentang  kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai "Peningkatan 

Ketertiban".  Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampi dalam memberi 

jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam 
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penilaian sikap peserta didik di sekolah, pembina juga dapat menggunakan teknik 

ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik. 
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(c) Laporan Pribadi 

Teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan 

atau tanggapannya tentang seseorang, suatu masalah, keadaan, atau hal yang 

menjadi  objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya 

tentang "Orang  yang Berpenyakit Kusta", Dari ulasan yang dibuat peserta didik 

dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. 

d) Penilaian tertulis 

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis 

merupakan  di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik. 

Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu merespons dalam bentuk  

jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang Iain seperti memberi tanda, 

mewarnai,  menggambar dan Iain sebagainya. Bentuk soal tes tertulis dapat 

berupa hal berikut : (1) soal dengan memilih jawaban yang mencakup pilihan 

ganda, dua pilihan (benarsalah, ya-tidak, atau x) menjodohkan, dan sebab-akibat, 

(2) Soal dengan mensuplai jawaban yang mencakup isian atau melengkapi, 

jawaban singkat atau pendek, uraian objektif, dan uraian non-objektif. 

Adapun' tes tertulis (kinerja) dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. (a) 

Meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja dengan tugas-tugas tertentu 

yang terstruktur secara ketat. Misalnya, peserta didik diminta menulis paragraf 

dengan topik yang sudah ditentukan atau mengoperasikan suatu alat tertentu. (b) 

Menghendaki peserta didik untuk menunjukkan kinerja lebih komprehensif dan 

tidak dibatasi. Misalnya peserta didik diminta merumuskan suatu hipotesis, 

kemudian diminta membuat rancangan dan melaksanakan eksperimen untuk 

menguji hipotesis tersebut. Penyusunan instrumen penilaian tertulis perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut : (1) Karakteristik mata pelajaran dan 

keluasan ruang lingkup materi yang akan diuji, (2) Materi, misalnya kesesuaian 
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soal dengan kompetensi dasar atau indikator sebagai pencapaian pada kurikulum, 

(3) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas, (4) 

Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang 

menimbulkan penafsiran ganda, (5) Kaidah penulisan, harus berpedoman pada 

kaidah penulisan soal yang baku dari   berbagai bentuk soal penilaian. 

Adapun dalam penskorannya, Skor diberikan kepada peserta didik 

tergantung dart ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan atau 

ditetapkan pembina.   Semakin lengkap dan tepat jawabannya, semakin tinggi 

perolehan skor. 

e) Penilaian Proyek 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang 

harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa 

suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk 

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan 

penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata 

pelajaran tertentu secara jelas. Pada penilaian proyek setidaknya ada tiga hal 

yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut : 

(1) Kemampuan Pengelolaan 

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan 

mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.  

(2) Relevansi 

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. 
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(3) Keaslian 

Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, der 

mempertimbangkan kontribusi pembina berupa petunjuk dan dukungan terhadap 

proyek peserta didik. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan 

pengerjaan sampai dengan akhir proyek. Untuk itu perlu memperhatikan pada 

tahapan yang perlu dinilai. 

f) Penilaian Produk 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan 

kualitas produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik 

membuat produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni 

(patung, lukisan Biv gambar), barang-barang terbuat dari kertas, kayu, keramik, 

plastik, dan logam. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap 

tahap perlu diadakan penilaian yaitu persiapan, pembuatan produk, dan penilaian 

produk. 

(1) Tahap persiapan, tahap ini meliputi penilaian kemampuan peserta 

didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, 

serta mendesain produk. 

(2) Tahap pembuatan produk (proses), tahap ini meliputi penilaian 

kernampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, 

alat, dan teknik. 

(3) Tahap penilaian produk, tahap ini meliputi penilaian produk yang 

dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. 

Dalam Tekhnik penilaian produk dapat dilakukan dengan cara holistic 

atau analitik, maksud dari dari penilaian holististik atau analitik yaitu : 

(a) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, 

biasanya pada tahap penilaian produk. 
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(b) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya 

dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap 

proses pengembangan. 

g) Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik 

dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik 

dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Penilaian 

portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada 

satu periode untuk suatu mata pelajaran. Pada akhir suatu periode, hasil karya 

tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh pembina dan peserta didik. Berdasarkan 

informasi perkembangan tersebut, pembina dan peserta didik sendiri dapat 

menilai Dengan perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan 

perbaikan.  demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan 

belajar didik melalui karyanya, antara Iain karangan, puisi, surat, komposisi, dan 

musik. 

Dalam Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

(1) Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, tidak 

hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang 

digunakan pembina untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh 

peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolio peserta didik 

dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. 

(2) Tentukan bersama peserta didik, sampel-sampel portofolio apa 

saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu 

dan yang lain bisa sama bisa berbeda. 
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(3) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya peserta didik dalam satu 

map atau folder di rumah masing atau loker masing-masing di 

sekolah. 

(4) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 

perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan 

kualitas dari waktu ke waktu. 

(5) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya 

dengan para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas 

karya para peserta didik. 

(6) Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. 

Pembina dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara 

menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan 

kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. 

Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio. 

(7) Setelah suatu karya dinilai tetapi nilainya belum memuaskan, 

maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. 

Namun, antara peserta didik dan pembina perlu dibuat "kontrak" 

atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya dua 

minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada 

pembina. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas 

portofolio. Jika perlu, undang orang tua peserta didik dan diberi 

penjelasan tentang maksud serta tujuan portofolio, sehingga orang 

tua dapat membantu dan memotivasi anaknya. 

4. Evaluasi Product Program Mentoring Keislaman 

Evaluasi product terhadap program Mentoring yaitu hasil pelaksanaan 

program mentoring berdasarkan tujuan diadakannya mentoring di SDIT Al 

Qalam kota Makassar. Hasil evaluasi ini menjawab pertanyaan ‚Bagaimana 
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evaluasi program Mentoring  di SDIT Al Qalam Makassar dilihat dari aspek 

product (hasil)?‛ yang merupakan sub masalah keempat. 

Berdasarkan penjelasan dalam evaluasi konteks, Mentoring diadakan 

dengan  5 tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

berkepribadian İslami dan berkepribadian dai.  

b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh 

kepribadian Islami dan kepribadian dai 

c. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab 

suci Al Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama. 

d. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

keluarga, umat Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif 

İslam. 

e. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan 

bangsa. 

Berdasarkan Hasil Penelitian Dari ke 5 tujuan diadakannya program 

Mentoring (Bina Pribadi Islam) tujuan utama diadakannya mentoring dapat 

mengambil kesimpulan bahwasanya sekolah pada umumnya tidak hanya 

mengutamakan pada segi kognitif/ilmu pengetahuan saja, tetapi di dalam tingkat 

satuan sekolah dasar sangat memerlukan pembinaan atau suatu proses 

pembelajaran yang menanamkan karakter, terutama dalam hal karakter yang 

berjiwa islam, karena pada usia dini sangat penting, untuk anak mengetahui hal-

hal positif yang mereka dapati terutama dalam hal akhlak. Sekolah sangat lah 
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fokus dalam menangani zaman yang semakin maju ini, yakni dengan begitu 

banyak suatu program-program sekolah yang memiliki tujuan sama, yakni sama 

sama untuk memperbaiki dan membina akhlak peserta didik, namun tidak hanya 

menekankan pada segi kognitif saja. 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab Mentoring 

Ibu Syamsuriani, S.Pd : 

‘’…..salah satu hasil dari program Mentoring atau Bina Pribadi Islam, 
sesuai dengan SKL JSIT, misalnya: aqidah yang lurus, jadi mereka itu 
punya aqidah nya baik, bersih, itu tentang salah satu dari SKL BPI, seperti 
‘’bagaimana mengenal Allah,’’. Itu tentang aqidah, salah satunya. 
Kemudian output nya, mereka itu berhasil contoh: ketika ke kamar mandi 
tidak takut, jadi mereka takut nya hanya kepada Allah, itu salah satunya. 
Jadi ketika kita ke aqidah ini, portofolionya, dalam seminggu ini mereka 
tidak takut pada syaitan misalnya ,kekamar mandi sendiri seperti itu…’’ 
‘’…..SKL (Standar Kelulusan) asalnya dari JSIT, (Jaringan Sekolah Islam 
Terpadu), aqidah lurus, ibadah nya harus benar, akhlak nya baik, jadi ranah 
nya bukan hanya akhlak sebenarnya, ranah nya ada 7 , hubungan nya 
dengan alqur’an, kepribadianya dia matang, tidak mudah menangis, begitu, 
percaya diri, punya kepemimpinan, nah seperti itu output-outputnya . 
‘’…..

71
 

Program mentoring ini menyasar kepada Akhlak yang kemudian diurai 

kedalam beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan mentoring.   

Adapun Untuk mengontrol dan melihat , peserta didik laporan mutabaah 

yaumiyah dan Pembina menanggapi . bagi yang melaksanakan ditandai dengan 

ceklist dan tidak ditulis. 

Tabel 4.5 Format laporan mutabaah yaumiyah : 

 

 

Aktifitas Amal 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Salat Lima Waktu                

Salat Sunnah Rawatib                 

                                                     
 

71 Syamsuriani , Penanggung Jawab Mentoring, Wawancara, Makassar, 17  Maret 2022 
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Salat Dhuha                

Zikir dan Doa sesudah 

Shalat 

               

Tilawah Al Quran                

Hadir tepat Waktu                

Menjaga kebersihan                

Berdoa dengan tertib                

Murojaah hafalan dan kitab 

sesuai Jilid 

               

Membiasakan mengucapkan 

kalimat Tayibah 

               

Membiasakan Adab Makan                

Zikir Al Ma’tsurat                

B. Pembahasan  

Bagian pembahasan menggambarkan ketercapaian program mentoring 

dan kendala yang dihadapi sebagaimana dalam teori dijelaskan tentang evaluasi 

program yaitu proses untuk mencari, menemukan dan menetapkan informasi 

yang pemaparannya secara sistematis tentang perencanaan, manfaat, tujuan, 

nilai, efektivitas, dan kesesuaian sesuatu dengan tujuan dan kriteria. 

Ketercapaian program mentoring berkaitan dengan faktor-faktor pendukung 

sehingga mentoring dapat terlaksana. Sedangkan kendala adalah faktor-faktor 

yang memengaruhi sehingga ketercapaian mentoring tidak sampai 100%. 

Berdasarkan Evaluasi Program Mentoring pada hasil penelitian, konteks 

dari Mentoring tidak memiliki masalah. Tujuan diadakannya Bina Pribadi Islam 

dilakukan berdasarkan kebutuhan dan realitas yang terjadi. Kebutuhan berupa 

pembentukan Karakter serta Pembinaan Akhlak . Dalam pelaksanaanya , 
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Nyatanya kondisi riil di Lapangan , Kegiatan ini sangat berperan penting bagi 

peserta didik. Contoh kecil yang Terlihat, Peserta didik Ketika berada di Rumah 

rajin melaksanakan shalat , Tadarus serta Murojaah tanpa disuruh. Ini 

menandakan bahwa pembiasaan serta pembentukan akhlak yang dilaksanakan 

berjalan sebagaimana mestinya.  Orangtua pun sudah tidak merasa kewalahan 

serta Was was terhadap Anaknya.  

Evaluasi konteks secara teori bertujuan untuk mengenali dan menilai 

kebutuhan-kebutuhan yang menjadi asas penyusunan program. Mentoring 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pembentukan 

karakter serta pembinaan akhlak. Kebutuhan tersebut tentu didasarkan pada 

fakta yang ada (decision by fact). Bukan sekedar keinginan segelintir orang atau 

berlandaskan perasaan belaka (decision by feeling). 

Evaluasi konteks yang berusaha menjawab pertanyaan ‚Apa yang perlu 

dilakukan?‛ terjawab dengan pelaksanaan Mentoring. Berdasarkan Hasil 

Pemenlitian menyebutkan bahwa terdapat 5 Tujuan diadakannya Mentoring agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) Membangun kesadaran 

peserta didik tentang pentingnya berkepribadian İslami dan berkepribadian dai, 

2) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh kepribadian 

İslami dan kepribadian dai , 3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta 

didik terhadap kitab suci AlQur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama, 4) 

Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, keluarga, umat 

Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif İslam, 5) Menumbuhkan 

kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang 

memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran 

yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan 

bangsa. 
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Evaluasi terhadap input berusaha menjawab pertanyaan ‚Apa yang harus 

dilakukan‛ yang artinya berusaha untuk menggali masalah atau hambatan, 

kekuatan atau aset, dan kesempatan atau opportunity. Hasil evaluasi input 

menunjukkan beberapa kendala. Diantara Kendala dalam input Mentoring yang 

pertama adalah dari Segi Mentor yakni  Penunjukkan Mentor yang Sifatnya 

tertutup. Seharusnya dari Pihak Sekolah mengadakan rekruitmen secara terbuka 

untuk seluruh tenaga Kependidikan yang ada di SDIT Al Qalam Kota Makassar. 

Cara ini dilakukan agar ada Transparansi dari Pihak Yayasan ke Pihak Sekolah. 

Penunjukannya pun ada baiknya melalui Jalur Tes yakni didalam Tes tersebut 

terdapat beberapa Tes Pengetahuan tentang Bina Pribadi Islam itu Sendiri dan 

Selanjutnya penunjukkan atas dasar Perilaku seerta Akhlak para Mentor apakah 

sudah cukup memenuhi Kualifikasi untuk menjadi Seorang Mentor. Dan Poin 

kedua dari Segi Mentor yakni penunjukan mentor Tidak memiliki SK secara 

resmi dari Pihak Yayasan. SK ini penting untuk keberlangsungan kegiatan 

kedepannya. SK ini selain penting untuk Program itu sendiri juga penting untuk 

kelengkapan Administrasi jika sewaktu waktu dibutuhkan. 

Selanjutnya Poin Ketiga dari Mentor yakni Ada baiknya melaksanakan 

Pelatihan Mentor dari Pihak Sekolah agar supaya tidak terjadinya Miss 

komunikasi serta Penyamaan pesepsi dalam pelaksaan Program ini. Pelatihan 

untuk para mentor ada baiknya diikuti oleh seluruh mentor yang bertanggung 

jawab dalam proses pelaksanaan Mentoring. 

Selanjutnya Kendala Kedua yakni dari segi tempat pelaksanaan kegiatan 

mentoring terlihat agak monoton karna hanya dilakukan di lingkungan sekolah. 

Seharusnya tempat  kegiatan mentoring tempatnya di selingi dengan tempat 

outdoor guna untuk memberikan suasana baru dan menghilangkan kejenuhan 

peserta didik dalam menerima materi. Tempat pelaksanaan adakalanya Bersifat 
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Variatif agar memberikan sensasi Fresh dalam menerima segala dari Proses 

Mentoring/Bina pribadi Islam ini. Tempat Pelaksaan bias diadakan secara 

Outdoor selain untuk melaksanakan Mentoring / Bina Pribadi Islam juga bisa 

sebagai Ajang Tadabbur Alam agar lebih mengenal Allah SWT yang 

menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tadabbur alam akan membersihkan 

diri dan jiwa kita dari energi-energi negatif yang mungkin telah bersemayam di 

hati dan fikiran kita dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah yang maha luas. 

Evaluasi Porses menunjukkan Adanya beberapa kekurangan. Diantara 

Kekurangan dalam Proses Mentoring yang pertama adalah dari Segi Alokasi 

waktu yang terdapat pada silabus tidak tergambar rinci penggunaan waktunya 

dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga hal tersebut yang memungkinkan Mentor 

terlalu lama dalam melakukan proses pemberian Materi sehingga pada saat 

Tanya Jawab/ Sharing waktunya Singkat. Kurang Efisiennya kegiatan ini juga 

dipengaruhi dengan pemberian Materi dengan cara mendikte Bacaan pada 

Peserta didik lalu peserta Didik tersebut menuliskannya kedalam buku tulis 

masing masing. Cara Seperti ini kurang Efektif dikarenakan Ada sebagian Siswa 

yang Kurang menyimak serta Lambat dalam menulis. Ada baiknya Siswa juga 

dilengkapi dengan Buku pegangan untuk Peserta Didik untuk setiap Anak agar 

Kegiatan ini Efisian dari segi waktu Pelaksanaan. 

Penggunaan waktu yang tidak efisien terbukti dengan pernyataan 

Penanggung Jawab Mentoring yakni  pada hasil penelitian bahwa tidak ada 

Mentor yang mengajar Mentoring/Bina Pribadi Islam tatap muka kurang dari 

waktu yang ditetapkan, akan ada yang mengajar lebih dari satu jam. 

Penyebabnya adalah pemberian sesi Sharing sekaligus pemberian Motivasi dari 

Mentor yang terlalu lama tidak dapat selesai dengan waktu yang ada. Mentor 

menggunakan metode yang variatif dalam pembelajaran. diantara metode yang 
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digunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan karena 

Mentor harus menjelaskan materi-materi yang terdapat di dalam silabus dengan 

terperinci. Selain penjelasan materi-materi, metode ceramah juga digunakan 

dalam pemberian motivasi dalam Rangka Pembinaan Akhlak kepada para peserta 

agar semangat dalam belajar dan mengikuti kegiatan Mentoring. Selain itu 

Mentoring perlu di evaluasi mengenai jam pelaksanaannya. Pelaksanaan 

Mentoring yang dilaksanakan ketika kegiatan proses belajar mengajar mengajar 

telah selesai membuat peserta didik merasa Lelah serta mengantuk mengingat 

aktivitas dari pagi yang mereka lakoni.  

Bahan Evaluasi Selanjutnya dari Segi Proses yakni Laporan Mutabaah 

Yaumiyah yang Masih berbentuk Lembaran. Hendaknya pemberian mutabaah 

Yaumiyah berupa buku bukan dalam bentuk lembaran untuk meminimalisir 

kehilangan \ dari peserta didik . Laporan Mutabaah Yaumiyah juga mengurangi 

keteledoran dari Peserta Didik selain itu jika dalam berbentuk buku mentor sudah 

tidak merasa kewalahan lagi dalam mengumpumpulkan laporan mutabaah 

yaumiyah yang biasanya Dikumpulkan setiap Pertemuan tiap Pekannya. 

Berdasarkan teori yang menyebutkan tujuan evaluasi adalah mengukur 

pengaruh program, maka dari hasil penelitian, Product (Hasil) dari Mentoring, 

Berdasarkan teori yang menyebutkan tujuan evaluasi adalah mengukur pengaruh 

program, maka dari hasil penelitian terkait perkembangan Peserta didik  yang 

telah mengikuti Mentoring terlihat ada perkembangan yang cukup berarti yakni : 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

berkepribadian İslami dan berkepribadian dai.  

2. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh 

kepribadian Islami dan kepribadian dai 
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3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab 

suci Al Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama. 

4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

keluarga, umat Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif 

İslam. 

5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan 

bangsa. 

Dari tujuan diatas , dari segi Membangun kesadaran peserta didik tentang 

pentingnya berkepribadian İslami dan berkepribadian dai.  Selain itu 

Memahamkan kepada peserta didik tentang aqidah yg lurus juga mampu 

menyampaikan kepada Orang lain seperti Ketika Menceritakan Kisah Nabi serta 

berceramah sudah ada sebagian Siswa yang melaksanakannya namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih ada segelintir peserta Didik yang belum memiliki 

kepribadian Da’i.  

Selanjutnya Dari tujuan Mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam memperkokoh kepribadian Islami dan kepribadian dai. Didalam proses 

kegiatan mentoring, Peserta didik mempelajari akhlakul karimah dan mampu 

menampilkan akhlak yg baik seperti salah satu contoh Akhlakul Karimah yakni 

Menjaga Amanah Sebagai contoh peserta didik memiliki tupoksi masing- masing 

diaman dalam 1 kelompok mentoring , ada yang menjadi pemimpin yang 

bertugas untuk menghandle serta mengatur teman-temannya . Pemimpin ini 

harus memliki sikal bijaksana serta adil kepada teman temannya , adapula yang 

bertindak sebagai bendahara , bendahara harus memiliki sifat yang amanah . 
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Serta Petugas selama kegiatan berlangsung yang berasal dari kelompok 

mentoring itu sendiri. Mereka dituntuk untuk untuk ditunjuk serta berani dan 

tidak merasa minder ketika tampil dihadapan teman temannya. Dalam 

mengembangkan Kepribadian Da’i , hanya ada segelintir peserta didik yang 

mampu melakukannya dengan baik. Dalam Hal ini pelaksanaannya belum 

mencapai 100 %. 

Selanjutnya dari tujuan Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta 

didik terhadap kitab suci Al Qur’an, Peserta didik mempelajari 

Alqur'an(tajwid/terjemahan) dgn sikap disiplin dalam hal ini peserta didik tidak 

sekalipun meninggalkan  tadarrus serta murojaah baik di sekolah maupun 

dirumah.  

Selanjutnya Dari tujuan Menumbuhkan pemahaman peserta didik 

terhadap diri sendiri, keluarga, umat Islam , Peserta didik belajar menghargai dan 

menghormati diri sendiri, keluarga, umat islam dan  bangsa lain. Peserta didik 

belajar untuk mengenal diri serta kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Dari 

sikap ini , peserta didik dapat menghargai diri sendiri serta tidak menyakiti diri 

sendiri , Bersikap lebih terbuka dan kepada guru serta orangtua tentang apa yang 

peserta didik rasakan. Di tujuan ini juga telah dicapai tentang menghargai serta 

menghormati orangtua serta orang yang jauh lebih tua dari umurnya, menyayangi 

adik beserta teman sejawat. 

Terakhir dari Dari tujuan Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta 

didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta 

tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran, peserta didik jauh lebih dapat 

menghargai serta memiliki toleransi yang kuat terhadap teman serta lingkungan 

yang berasal dari suku serta daerah lain. Mereka jauh lebih menghargai 

perbedaan suku serta bahasda yang adsa di sekitarnya. Serta Lebih empati 
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kepada sesama, terlebih kepada teman yang sedang sakit ataupun lingkungan 

yang terkena bencana maupun musibah.  

Dari Pemaparan pembahasan diatas ada Salah 1 poin dari Tujuan 

dilaksanakannya Program yang tidak mencapai 100 %. Ini bisa terjadi karena 

pada saat pemilihan Mentor tidak diadakan secara terbuka , dalam proses 

pelaksanaannya pun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya terkait dengan 

tempat maupun pada saat pelaksanaannya. Ini mempengaruhi terhadap hasil dari 

program tersebut. Dengan kata lain, Program ini memang sudah selayaknya 

untuk di Evaluasi dari Mentor, Tempat hingga pelaksanaannya untuk mencapai 

tujuan yang 100 %. Ini menandakan bahwa jika dalam dalam salah 1 poin tidak 

memenuhi akan mempengaruhi keefektifitasan hasil dari program. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap masalah penelitian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum Program Mentoring di SDIT Al Qalam 

Makassar telah berjalan dengan baik. Adapun Kesimpulan dari tiap bagian 

evaluasi dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Konteks (Context)  

Adapun dari Hasil evaluasi terhadap konteks Program Mentoring 

menunjukkan bahwa latar belakang Pelaksanaan Kegiatan mentoring untuk 

melakukan pembinaan kepribadian islam melalui program pembiasaan serta 

menguatkan pelaksanaan pembinaan peserta didik yang diurai kedalam 5 Tujuan. 

Adapun Tujuan tersebut yakni : 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

berkepribadian İslami dan berkepribadian dai.  

b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh 

kepribadian Islami dan kepribadian dai 

c. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab 

suci Al Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama. 

d. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

keluarga, umat Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif 

İslam. 

e. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 
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diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan 

bangsa. 

2. Masukan (Input)  

Dari Hasil evaluasi terhadap Input Program Mentoring ini menunjukkan 

bahwa dari segi Input atau masukan butuh beberapa perbaikan dari beberapa sisi 

yakni : 

a. Dari segi administrasi dalam hal ini penunjukan mentor tidak disertai 

dengan SK.  

b. Dari Segi penunjukkan Mentor hanya dilakukan dengan Penunjukkan 

secara langsung tanpa adanya pelaksanaan Tes atau Ujian terlebih 

dahulu, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya Transparansi dalam 

penunjukkan Mentor tersebut 

c. Dari segi tempat pelaksanaan kegiatan Program mentoring terlihat 

agak monoton, ini disebabkan karna kegiatan ini hanya dilakukan di 

lingkungan sekolah.  

d. Dari Segi pemberian mutabaah Yaumiyah hendaknya berupa buku 

bukan dalam bentuk lembaran untuk meminimalisir kehilangan dan 

keteledoran dari peserta didik, Hal ini perlu diperbaiki agar kegiatan 

berjalan lebih efisien. 

3. Proses (Process)  

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap Proses Program Mentoring 

menunjukkan bahwa dari segi proses, Mentoring perlu di evaluasi terkait jam 

pelaksanaannya. Pelaksanaan Program Mentoring yang dilaksanakan ketika 

kegiatan proses belajar mengajar mengajar telah selesai membuat peserta didik 

merasa Lelah serta mengantuk mengingat aktivitas dari pagi yang mereka lakoni. 

4. Hasil (Product)  
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Berdasarkan hasil evaluasi terhadap produk Mentoring dapat disimpulkan 

bahwa tujuan-tujuan diadakannya Mentoring tercapai yakni yakni : 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

berkepribadian İslami dan berkepribadian dai.  

b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperkokoh 

kepribadian Islami dan kepribadian dai 

c. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap kitab 

suci Al Qur’an, hadits, fatwa, dan karya para ulama. 

d. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, 

keluarga, umat Islam dan entitas bangsa Indonesia dalam perspektif 

İslam. 

e. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan 

bangsa. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka 

peneliti merekomendasikan kepada Pelaksana Mentoring di SDIT Al 

Qalam rekomendasi yakni kegiatan mentoring tetap berjalan dengan 

beberapa perubahan yang dapat menunjang berjalannya program dengan 

baik berupa beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak yang terkait di SDIT Al Qalam Kota Makassar  

adakalanya melakukan Perekrutan Mentor yang Sifatnya Terbuka . 
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 2. Pelaksanaan Mentoring hendaknya dikaji ulang terkait waktu 

pelaksanaannya.  

3. Perlunya Inovasi dalam Pelaksanaan Mentoring salah satunya dengan 

Tempat dilaksanakannya Mentoring. 

4. Perlunya pembuatan SK dalam rangka penunjukkan Mentor. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Rabu / 16 Maret 2022 

Tempat  : Mushollah Sekolah 

Partisipan  : Manager Pendidikan (Siti Maryam, SE) 

 

Peneliti Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama ibu Sitti Maryam sebagai 

Manager Pendidikan di SDIT Al Qalam 

kota Makassar. Baiklah, Apakah 

Kegiatan mentoring atau bina pribadi 

islam ini merupakan program sekolah  ? 

Partisipan Iya , Program Bina Pribadi Islam atau 

yang lebih familiar disebut dengan 

program mentoring merupakn program 

sekolah yang bernaung dibawah naungan 

JSIT atau Jaringan sekolah Islam terpadu.  

Peneliti 
Selanjutnya, Apakah kegiatan mentoring 

/ bina pribadi islam memiliki SK dari 

JSIT Pusat ? 

Partisipan 
Iya tentu saja , itu dikarenakan program 

Bina pribadi Islam terstruktural mulai 

dari Pengurus pusat hingga ke dalam 

sekolah 

Peneliti 
Kemudian , Apakah tujuan dari program 

mentoring ? 

Patrisipan 
Tujuan dari Program ini dilaksanakan 

sebagai salah satu upaya bahwasanya 
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didalam tingkat satuan sekolah pada 

umumnya tidak hanya mengutamakan 

pada segi kognitif/ilmu pengetahuan saja, 

tetapi di dalam tingkat satuan sekolah 

dasar sangat memerlukan pembinaan atau 

suatu proses pembelajaran yang 

menanamkan karakter, terutama dalam hal 

karakter yang berjiwa islam, karena pada 

usia dini sangat penting, untuk anak 

mengetahui hal-hal positif yang mereka 

dapati terutama dalam hal akhlak. 

Mentoring atau BPI Itu kan program Bina 

Pribadi Islam, diharapkan di sdit ini 

bukan hanya mencetak kader-kader/anak-

anak yang mampu dalam hal kognitif nya 

saja tapi dia juga mempunyai karakter, 

begitu..dan karakter yang unggul, salah 

satunya akhlak. Jadi, di SDIT ini 

membutuhkan ini, karakter-karakter yang 

dibutuhkan adalah kepribadian yang 

islami, dia mempunyai inisiatif untuk 

menjaga diri dan membina diri serta 

lingkungan sehingga terhindar dari usaha 

dan pengaruh budaya yang bertentangan 
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Peneliti 
Kemudian, Apakah penunjukkan guru 

menjadi mentor memiliki kriteria khusus, 

mengingat tidak semua guru yang 

mengajar menjadi mentor ? 

Partisipan 
Penunjukkan seorang guru sebagai mentor 

biasanya mempertimbangkan beberapa 

kriteria khusus. Meskipun tidak ada 

standar tunggal yang berlaku namun tentu 

saja yang jadi patokan ialah harus 

kepribadian yang baik ,bisa menjadi Role 

model yang memiliki akhlak yang baik 

serta bisa dijadikan teladan oleh peserta 

didik 

Peneliti 
Apakah penunjukkan mentor memiliki 

SK ? 

Partisipan 
Tidak , Dalam Penunjukan mentor ini 

tidak memiliki SK, Penunjukan seorang 

guru menjadi mentor berdasarkan 

penunjujkan langsung dari pihak sekolah 

dan Yayasan 

Peneliti 
Apakah kegiatan mentoring ini memiliki 

pendanaan yang khusus dari pihak 

sekolah ? 

Partisipan 
Iya dalam hal ini Progrma Bina Pribadi 
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Islam memiliki Pendanaan yang 

bersumber dari dana dari sekolah 

digunakan untuk mengupah para mentor 

mengingat kegiatan dilakukan selepas jam 

mengajar. 

 

  



127 

 

 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Kamis / 17 Maret 2022 

Tempat  : Mushollah Sekolah 

Partisipan  : Pembina BPI  / Mentor Putri Kelas IV (Syamsuriani, S.Pd) 

 

Peneliti 
Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama ibu Syamsuriani selaku Pembina 

BPI  sekaligus Mentor Putri dari Kelas IV 

di SDIT Al Qalam kota Makassar. 

Baiklah, Apa saja kewajiban dari seorang 

mentor ? 

Partisipan 
Secara garis besar seorang mentor 

memiliki kewajiban untuk Harus bisa 

memberikan bimbingan  spiritual kepada 

para peserta didik , bisa memberikan 

nasihat serta bimbingan , mendorong 

pengembangan pribadi peserta didik. 

Peneliti 
Apakah kegiatan mentoring memiliki 

program kerja seperti mabit dll ? 

Partisipan 
Secara khusus tidak ada, Namun pada 

pelaksanaannya terdapat Kegiatan seperti 

Mabit yang merupakan kegiatan dari 

Sekolah, Nah inilah yang menjadi dari 

kegiatan Sekolah yang bersinergi dengan 

Program Mentoring / Bina Pribadi Islam.  

Peneliti 
Apakah ada buku petunjuk khusus 
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pelaksanaan mentoring dari JSIT pusat ? 

Partisipan 
Ya terdapat Buku petunjuk khusus 

pelaksanaan mentoring dari JSIT pusat, 

Buku inilah yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan Bina pribadi 

Islam. Buku ini memiliki beberapa dari 

Kelas terkecil hingga kelas terbesar. 

Peneliti 
Berasal dari manakah pendanaan untuk 

kegiatan mentoring ? 

Partisipan 
Didalam Pendanaan ini terdapat dari 2 

Sumber dan memiliki kapasitas masing 

masing yang Pendanaan yang yang 

bersumber dari Sekolah dan Pendanaan 

yang bersumber dari Swadaya / Infak dari 

Mentor dan Peserta mentor. Pendanaan 

yang bersumber dari dana dari sekolah 

digunakan untuk mengupah para mentor 

mengingat kegiatan dilakukan selepas jam 

mengajar.  

Peneliti 
Apakah ada kurikulum tentang kegiatan 

mentoring ? 

Partisipan 
Ya terdapat Kurikulum dan Silabus untuk 

Mentoring atau Bina Pribadi Islam. 

Kurikulum ini tertuang dengan Jelas di 
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Dalam Buku Pembina Bina Pribadi Islam 

, Di dalam Buku tersebut sudah berisi  

Petunjuk Pelaksanaan dari Kegiatan 

Mentoring atau Bina Pribadi Islam. 

Adapun Mentoring atau Bina Pribadi 

Islam khususnya pada Kelas 4 memuat 7 

Standar Kompetensi lulusan yang 

dijabarkan Kedalam 12 Pertemuan Pada 

Semester Ganjil dan 13 pertemuan pada 

Semester Genap. 

Peneliti 
Apakah di dalam program BPI terdapat 

RPP? 

Partisipan 
Iya terdapat RPP untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran di dalam 

program Bina pribadi Islam. RPP ini 

disusun dengan mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik, materi ajar, 

metode pengajaran, materi pelajaran, 

metode pembelajaran, kegiatan, penilaian 

dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dalam program bina pribadi Islam. 

Peneliti 
Didalam program BPI menggunakan 

media atau strategi yang seperti apa ? 

Partisipan 
Media dan strategi nya disesuaikan 
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dengan materi yang dipaparkan. kalau 

misalnya tentang jilbab yaa, memakai 

jilbab yang syari seperti apa. Kemudian 

misalnya tentang kisah para nabi dan rasul 

menggunakan media laptop serta LCD. 

Peneliti 
Apakah ada pembeda anatara kelas bawah 

dan kelas atas? 

Partisipan 
Ada pembeda SKL (Standar Kelulusan) 

dari kls 1-6, sebenarnya sama ada 7 goal 

nya SKL dari JSIT, hanya tingkatanya, 

grade nya berbeda-beda. Misalnya, kalau 

kelas atas misalnya: ibadah, dia ranah 

ibadahnya mulai sampai ke shalat sunnah, 

seperti shalat sunnah Dhuha, kalau kelas 

satu kan belum, dia ranah nya, seperti 

misalnya wudhu dengan benar 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Kamis / 17 Maret 2022 

Tempat  : Ruang Kelas IV 

Partisipan  : Wali Kelas IV (Andriani, S.Pd) 

 

Peneliti 
Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama ibu Andriani selaku Wali Kelas 

IV di SDIT Al Qalam kota Makassar. 

Baiklah, Apakah ada perubahan perilaku 

yang signifikan semenjak kegiatan 

mentoring diadakan ? 

Partisipan 
Ya terdapat Perubahan Perilaku yang 

signifikan pada peserta didik. Contoh 

kecilnya yakni Perubahan sikap dan 

perilaku dari peserta didik pada saat 

program belajar mengajar berlangsung , 

kemudian dari segi ketaatan beragama 

ketika azan dikumandangkan para peserta 

didik langsung bergegas untuk mengambil 

air wudhu serta melaksanakan sholat. 

Peneliti 
Selanjutnya, Bagaimana pola perilaku 

peserta didik selama proses pembelajaran 

maupun pada saat waktu senggang 

Bersama dengan teman-temannya 

Partisipan 
Nah pada perilaku peserta didik selama 

proses pembelajaran maupun pada saat 
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waktu senggang Bersama tergolong 

sudah memiliki perubahan salah satunya 

yakni pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung yang dulunya ada beberapa 

peserta didik yang tidak aktif akhirnya 

bisa ikut aktif berpartisipasi dalam 

diskusi kelas, bertanya pertanyaan, dan 

berkontribusi pada pembelajaran 

kelompok 

Peneliti 
Adakah dari sebagian siswa yang 

akhlaknya kurang baik? 

Partisipan 
Ya tentu ada namun akhlak yang kurang 

baik yang dimaksud disini yakni berupa 

peserta didik yang kurang sopan kepada 

yang lebih muda mungkin hanya belum 

akrab tapi jika dipersentasikan hanya 

0.01 persen dari keseluruhan murid 

Peneliti 
Adakah hambatan/masalah terkait dengan 

akhlak peserta didik 

Partisipan  
Salah satu Hambatanya mungkin dari segi 

koodinasi antara program yang ada 

disekolah dengan yang ada dirumah, 

kadang suka tidak sinkron. Contoh: ada 

kesepakatan NO GADGET disekolah. 
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Boleh main hand phone ketika libur 

dirumah dan itupun dibatasi, tetapi 

dirumah karena karena tidak dijalankan 

anaknya lost kontrol 

Peneliti 
Yang terakhir yakni Selama ini 

bagaimana mengatasi siswa yang 

memiliki problem di sekolah? 

Partisipan 
Biasanya ditangani oleh wali kelas dari 

peserta didik yang bersangkutan, apapun 

masalahnya penanganan pertama 

dilakukan oleh wali kelas, dan ditindak 

lanjuti. Apakah dengan cara bertemu 

dengan orangtua atau diselesaikan dengan 

anaknya. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Kamis / 17 Maret 2022 

Tempat  : Ruang Kelas IV 

Partisipan  : Mentor Putra Kelas IV (Awaluddin, S.Pd) 

 

Peneliti 
Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama Bapak Awaluddin selaku 

Mentor Putra Kelas IV di SDIT Al Qalam 

kota Makassar. Baiklah, Apakah terdapat 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

mentoring? 

Partisipan 
Sejauh ini belum ada masalah kendala di 

dalam pelaksanaan bina pribadi islam ini 

paling hanya bagaimana cara agar mood 

anak tetap terjaga 

Peneliti 
Apakah waktu pelaksanaan mentoring 

sudah efisien? 

Partisipan 
Sebenarnya kurang Efisien dalam artian 

pelaksanaannya kurang lama dan 

waktunya kurang tepat. Jarak antara 

pelaksanaan dengan waktu Shalat 

sangatlah dekat 

Peneliti 
Bagaimana perkembangan siswa bisa 

dilihat 

Patrisipan 
Untuk mengontrol Perkembangannya 

bisa dilihat dari Catatan Mutabaah 
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Yaumiah dimana catatan ini berisi 

tentang segala pembiasaan yang 

dilakukan dan disetor sekali dalam 

sepekan pada saat Bina pribadi Islam 

dilaksanakan. 

Peneliti 
Bagaimana menanamkan kepada siswa 

agar mengisi portofolio dengan jujur?  

Partisipan 
Kan di dalam salah satu SKL itu terdapat 

poin Aqidah dan salah satu kriterianya 

adalah Jujur, kita menekankan Allah itu 

Maha melihat serta Maha mengetahui 

segala sesuatu, jadi penekanan pertama 

dalam program Bina pribadi Islam itu 

Jujur, insyaallah jika sudah ditanamkan 

maka insyaallah, akan mudah, dissi lain 

kita biasanya biasanya bekerjasama 

dengan orangtua untuk mendampingi 

anak ketika mengisi portofolio 

Peneliti 
Apakah ada pembeda anatara kelas 

bawah dan kelas atas? 

Partisipan 
Sebenarnya semua saja namun yang jadi 

pembeda disini yakni pada tingkatannya 

itu. Misalnya kelas atas sudah ada 

penekanan pada shalat sunah sedangkan 
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kelas bawah masih pada materi wudhu 

Peneliti 
Bagaimana komunikasi antara mentor 

dengan orgtua murid? 

Partisipan 
Alhamdulillah lumayan baik, Komunikasi 

dengan orangtua Murid terbilang lancar , 

biasanya komunikasi dilakukan dengan 

Via Whatsapp 

Peneliti 
Dimana saja tempat yang biasanya 

dilaksanakan untuk mentoring ? 

Partisipan 
Tempat pelaksannan mentoring biasanya 

dilaksanakan di Ruang Kelas 

Peneliti 
Bagaimana dampak atau manfaat 

pelaksanaan kegiatan mentoring ? 

Partisipan 
Cukup memberikan dampak positif bagi 

para peserta didik 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Jumat / 18 Maret 2022 

Tempat  : Ruang Kelas III 

Partisipan  : Mentor Putri Kelas III (Sutriyani Idris, S.Pd) 

 

Peneliti 
Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama Ibu Sutriyani selaku Mentor 

Putri Kelas III di SDIT Al Qalam kota 

Makassar. Baiklah, Apakah terdapat 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

mentoring? 

Partisipan 
Hingga saat ini, belum ada hambatan 

yang muncul dalam pelaksanaan program 

bina pribadi Islam ini. Hal terpenting 

yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

menjaga suasana hati anak agar tetap 

enjoy serta terinspirasi selama program 

berlangsung mengingat yang saya tangani 

termasuk kedalam kelas bawah atau kelas 

3. 

Peneliti 
Apakah waktu pelaksanaan mentoring 

sudah efisien? 

Partisipan 
Dari saya mungkin kurang Efisien 

mengingat pelaksanaannya selepas 

pulang sekolah. Anak anak sudah merasa 

suntuk mengingat pembelajaran yang 
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dilakukan dari Pagi hari 

Peneliti 
Bagaimana perkembangan siswa bisa 

dilihat 

Patrisipan 
Untuk melihat sejauh mana 

Perkembangannya bisa dilihat dari 

Catatan Mutabaah Yaumiah yang 

diberikan kepada peserta didik dan 

dikumpulkan pada saat Bina pribadi 

Islam berlangsung 

Peneliti 
Bagaimana menanamkan kepada siswa 

agar mengisi portofolio dengan jujur?  

Partisipan 
Kami sering menanamkan nilai Aqidah 

bahwa Allah Itu maha Melihat, jadi 

sejauh apapun kita berbohong pasti akan 

ketahuan dan terhitung sebagai Dosa 

Peneliti 
Apakah ada pembeda antara kelas bawah 

dan kelas atas? 

Partisipan 
Ada perbedaan dimana perbedaan itu bisa 

dilihat dari standar kelulusan dari jenjang 

kelas 1 sampai 6  

Peneliti 
Bagaimana komunikasi antara mentor 

dengan orgtua murid? 

Partisipan 
Alhamdulillah cukup baik, dimana  

Komunikasi dengan orangtua Murid 
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biasanya ketika bertemu secara langsung 

maupun dengan  online 

Peneliti 
Dimana saja tempat yang biasanya 

dilaksanakan untuk mentoring ? 

Partisipan 
Tempat pelaksannan mentoring 

dilaksanakan di dalam area sekolah 

Peneliti 
Bagaimana dampak atau manfaat 

pelaksanaan kegiatan mentoring ? 

Partisipan 
Dapat memberikan efek yang luar biasa 

baiknya terhadap peserta didik, sangat 

banyak perubahan perilaku yang baik 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari / Tanggal  : Jumat / 18 Maret 2022 

Tempat  : Mushollah Sekolah 

Partisipan  : Mentor Putra Kelas III (Janna T maning, S.Pd) 

 

Peneliti 
Alhamdulillah hari ini saya sedang 

Bersama Bapak Janna T maning selaku 

Mentor Putra Kelas III di SDIT Al Qalam 

kota Makassar. Baiklah, Apakah terdapat 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

mentoring? 

Partisipan 
Sampai saat ini, belum ada kendala Bina 

Pribadi Islam ini. Fokus utama yang harus 

diperhatikan adalah menjaga semangat 

dan kegembiraan anak-anak agar tetap 

terlibat selama kegiatan berlangsung, 

apalagi notabene nya saya mengampu 

pada kelas 3 dimana pada usia seperti ini 

lagi aktif serta lincahnya anak anak 

Peneliti 
Apakah waktu pelaksanaan mentoring 

sudah efisien? 

Partisipan 
Menurut saya, mungkin kurang efisien 

untuk melaksanakannya setelah pulang 

sekolah apalagi anak anak peserta didik 

saya yang masih berada di kelas 3 

Peneliti 
Bagaimana perkembangan siswa bisa 
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dilihat 

Partisipan 
Dengan menggunakan catatan Mutabaah 

Yaumiyah dimana keseharian anak bisa 

dilihat dari sini, apakah peserta didik 

shalat atau tidak , tadarus atau tidak dan 

lain lain 

Peneliti 
Bagaimana menanamkan kepada siswa 

agar mengisi portofolio dengan jujur?  

Partisipan 
Saya menanamkan nilai Aqidah kejujuran 

dengan mengatakan Allah Maha melihat 

segala sesuatu serta apapun yang kita 

lakukan 

Peneliti 
Apakah ada pembeda antara kelas bawah 

dan kelas atas? 

Partisipan 
Ada  

Peneliti 
Bagaimana komunikasi antara mentor 

dengan orgtua murid? 

Partisipan 
Alhamdulillah cukup baik 

Peneliti 
Dimana saja tempat yang biasanya 

dilaksanakan untuk mentoring ? 

Partisipan 
Pelaksanaannya di lakukan di area 

sekolah 

Peneliti 
Bagaimana dampak atau manfaat 

pelaksanaan kegiatan mentoring ? 
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Partisipan 
Manfaat dari pelaksaan mentoring yang 

saya lihat terdapat pada perubahan 

perilaku peserta didik yang lebih baik 

serta teratur 
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PEDOMAN WAWANCARA  

A. Identitas Partisipan  

1. Nama :………………..  

2. Jabatan : Manager Pendidikan 

3. Alamat : ………………..  

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek konteks (Context). 

2. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari segi masukan (input). 

3. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari sisi proses (process). 

4. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek hasil (product). 

C. Pertanyaan 

1. Apakah Kegiatan mentoring atau bina pribadi islam ini merupakan 

program sekolah   

2. Apakah kegiatan mentoring / bina pribadi islam memiliki SK dari JSIT 

Pusat ? 

3. Apakah tujuan dari program mentoring ? 

4. Apakah penunjukkan guru menjadi mentor memiliki kriteria khusus ? 

mengingat tidak semua guru yang mengajar menjadi mentor ? 

5. Apakah penunjukkan mentor memiliki SK ? 

6. Apakah kegiatan mentoring ini memiliki pendanaan yang khusus dari 
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pihak sekolah ? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

A. Identitas Partisipan  

1. Nama :………………..  

2. Jabatan : Penanggung Jawab Mentoring 

3. Alamat : ………………..  

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek konteks (Context). 

2. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari segi masukan (input). 

3. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari sisi proses (process). 

4. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek hasil (product). 

1. Pertanyaan 

1. Apa saja kewajiban dari seorang mentor ? 

2. Apakah kegiatan mentoring memiliki program kerja seperti mabit dll ? 

3. Apakah ada buku petunjuk khusus pelaksanaan mentoring dari JSIT 

pusat ? 

4. Berasal dari manakah pendanaan untuk kegiatan mentoring ? 

5. Apakah ada kurikulum tentang kegiatan mentoring ? 

6. Apakah di dalam program BPI terdapat RPP? 

7. Di dalam program bpi menggunakan media atau strategi yang seperti 

apa? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

A. Identitas Partisipan  

1. Nama :………………..  

2. Jabatan : Wali Kelas  

3. Alamat : ………………..  

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek konteks (Context). 

2. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari segi masukan (input). 

3. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari sisi proses (process). 

4. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek hasil (product). 

C. Pertanyaan 

1. Apakah ada perubahan perilaku yang signifikan semenjak kegiatan 

mentoring diadakan ? 

2. Bagaimana pola perilaku peserta didik selama proses pembelajaran 

maupun pada saat waktu senggang Bersama dengan teman-temannya ? 

3. Adakah dari sebagian siswa yang akhlaknya kurang baik? 

4. Adakah hambatan/masalah terkait dengan akhlak peserta didik?  

5. Selama ini bagaimana mengatasi siswa yang akhlaknya kurang baik 
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PEDOMAN WAWANCARA  

A. Identitas Partisipan  

1. Nama :………………..  

2. Jabatan : Mentor 

3. Alamat : ………………..  

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek konteks (Context). 

2. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari segi masukan (input). 

3. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari sisi proses (process). 

4. Untuk mengevaluasi Program mentoring di SIT Al Qalam Makassar 

dilihat dari aspek hasil (product). 

C. Pertanyaan 

1. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan mentoring ? 

2. Apakah waktu pelaksanaan mentoring sudah efisien ? 

3. bagaimana perkembangan siswa bisa dilihat? 

4. Bagaimana menanamkan kepada siswa agar mengisi portofolio dengan 

jujur?  

5. Apakah ada pembeda anatara kelas bawah dan kelas atas? 

6. Bagaimana komunikasi antara mentor dengan orgtua murid ? 

7. Dimana saja tempat yang biasanya dilaksanakan untuk mentoring ? 

8. Bagaimana dampak atau manfaat pelaksanaan kegiatan mentoring ? 
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Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Nama NIY Pend Jabatan Mengajar 

di Kelas 

1 Isnul Ashari 

Usman, S.Pd 

25051997 1003 

2021 

S1 Kepala Sekolah / 

Koord. Al 

Qur’an 

123456 

2 Hadija Abbas, S.Pd 30051980 02 

2006 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

2 

3 Andriyani S, S.Pd 2211198 707 

2017 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

4 

4 Riskawati, S.Pd 12071995 07 

2017 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

5 

5 Jannat T Maning, 

S.Pd 

07081996 05 

2017 

S1 Guru Mapel PAI 

& Bhs. Arab 

3456 

6 Awaluddin, S.Pd 19021990 1609 

2019 

S1 Guru Mapel 

PJOK & 

Pramuka 

123456 

7 Sally Fausia, S.Pd 01011995 1309 

2019 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

3 

8 St. Annur Fitri, 

S.Pd 

07081986 0104 

2020 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

6 

9 Suria Nensi, S.Sos 06051994 0402 

2020 

S1 
Guru 

Pendamping 

4 

10 Sutriyani Idris 07061988 0107 S1 Guru Mapel Bhs. 3456 
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,S.Pd 2017 

 
Inggris 

 

11 Irmayani Idrus, 

S.Pd 

26061987 0103 

2021 

S1 Walas / Guru 

Kelas 

1 

12 Cici Fatima Yunus 30122001 0107 

2021 

SMA Guru Qur’an 123456 

13 
Meutia Khansa, 

TT 

01071998 1011 

2021 

S1 Guru Mapel TIK 3456 

14 Hariati, S.Sos 05091995 2112 

2019 

S1 Bendahara  

15 Hijriah, S.Tp 01091986 1111 

2019 

S1 Tenaga 

Administrasi 

 

16 Nurul Ainun 24011999 0612 

2019 

SMA Multimedia  

17 Mahmud 
 

SMA Keamanan 

Sekolah 

 

18 Muslimin  SMA Bujang Sekolah  
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Data Sarana & Prasarana 

No Nama 

Prasarana 

Panjang 

(m) 

Lebar 

(m) 

Kondisi Status 

Kepemilikan 

Jumlah Ket 

1 Kantor 3 3 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

2 

2 Ruang Kelas 

I 

4 4 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

2 

3 Ruang Kelas 

II 

4 4 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

3 

4 Ruang Kelas 

III 

44 4 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

2 

5 Ruang Kelas 

IV 

4 4 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

2 

6 Ruang Kelas V 4 4 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

3 

7 
Ruang Kelas VI 

4 4 Baik 
Milik 

Sendiri 

1 
Lantai 

2 

8 Ruang 

Perpustakaan 

4 3 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

1 

9 Ruang UKS 4 3 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

1 

10 Mushola 4 3 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

1 

11 WC Guru 2 2 Baik Milik 1 Lantai 
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Laki-laki 

   
Sendiri 

 
2 

12 WC Guru 

Perempuan 

2 2 Baik Milik 

Sendiri 

2 Lantai 

2 

13 WC Siswa 

Laki-laki 

2 2 Baik Milik 

Sendiri 

3 Lantai 

2 

14 
WC Siswa 

Perempuan 

2 2 Baik 
Milik 

Sendiri 

3 
Lantai 

2 

15 Aula 9 9 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

1 

16 Gudang 1 1 Baik Milik 

Sendiri 

1 Lantai 

1 

17 Dapur 2 1 Baik 
Milik 

Sendiri 

1 
Lantai 

1 
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Data Rombongan Belajar 

Kelas Rombongan Belajar 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 
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Data Peserta Didik 

No Kelas Jumlah murid Jumlah Keterangan 

Laki laki Perempuan 

1 I 11 11 22  

2 II 20 10 30  

3 III 12 12 24 
 

4 IV 16 8 24 
 

5 V 9 7 16  

6 VI 8 7 15 
 

 Total Jumlah siswa 76 55 131  
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