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 TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagaimana 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B (b) Be ب

 Ta T (t) Te ت

 Ṡa Ṡ (ṡ) Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J (j) Je ج

 Ḥa Ḥ (ḥ) H (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh (kh) Ka dan ha خ

 Dal D (d) De د

 Żal Ż (ż) zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R (r) Er ر

 Zai Z (z) Zet ز

 Sin S (s) Es س

 Syin Sy (sy) Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ (ṣ) Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ (ḍ) De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ (ṭ) Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓ Ẓ (ẓ) Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G (g) Ge غ

 Fa F (f) Ef ف

 Qaf Q (q) Qi ق

 Kaf K (k) Ka ك

 Lam L (l) El ل

 Mim M (m) Em م

 Nun N (m) En ن

 Waw W (w) We و

 Ha H (h) Ha ه
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 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y (y) Ye ي

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

tanda apapun, namun jika terletak di tengah atau diakhir kata, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia (“a”, ‘i’ dan “u”), terdiri 

atas vokal tunggal (monoftong) dan rangkap (diftong). 

Vokal tunggal ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah A اَ 

 Kasrah I اِ 

 Ḍamah U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa habungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Contoh Keterangan 

 Kaifa كَيْفَ  Fatḥah dan ya ai  َ◌ىْ 

 Haula هَوْلَ  Fatḥah dan wau au َ◌وْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat  
dan Huruf 

Nama Huruf 
dan Tanda 

Contoh Keterangan 

رمََى/مَاتَ  Fatḥah dan ya ā  َ◌ى / ... ا◌َ ...  Māta/ramā 

 Qīla قِيْلَ  Kasrah dan ya ī ى◌ِ  
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 Yamūtu يمَُوْتُ  Ḍammah dan wau ū و◌ُ  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ( ة/ة ) ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”. 

Sedang tā’ marbūṭah yang mati atau menddapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”.  

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

 Rauḍah al-aṭfāl رَوْضَةُ الأَطْفَال

لَةُ   al-Madīnah al-faḍīlah المَدِيْـنَةُ الفَضِيـْ

 al-Ḥikmah الحِكْمَةُ 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّ◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda). 

Contoh sebagai berikut:  

Arab Latin 

 Rabbanā ربََّنا

يْنانَجَّ   Najjainā 

 al-Ḥaqq الحَقُّ 

 Nu‘‘ima نُـعِّمَ 
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 Aduwwun‘ عدُوٌّ 

Jika huruf ى bertasydīd pada akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf yang 

berbaris kasrah ( ىّ◌ِ  ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi “ī”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ عَلِيٌّ 

 Arabī (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)‘ عَرَبِيٌّ 

6. Kata Sandang 

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

lām ma‘rīfah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti  

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar “-”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

 al-Syams (bukan asy-syams) الشَّمْسُ 

البِلاَدُ    al-Bilād 

7. Hamzah 

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

hamzah 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 sebagai berikut: 
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Arab Latin 

 Ta’murūn تأَْمُرُوْنَ 

 ’Syai شَيْءٌ 

أمُِرْتُ    Umirtu 

8. Lafẓ al-Jalālah 

Lafaz jalālah (Allah) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

 Dīnullāh دِيْنُ االله

اللهباِ   Billāh 

Adapun tā’ marūṭah pada akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-

jalālah, ditranliterasi dengan huruf  “t”. 

Contoh sebagai berikut: 

Arab Latin 

 Hum fī raḥmatillāh هُمْ فِيْ رَحْمَةِاالله

9. Kata atau Kalimat Familiar 

Kata atau kalimat familiar; yang sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi di atas. Misalnya kata al-

Qur’an (dari al-Qur’ān), hadis (dari ḥadīṡ), salat (dari ṣalāh), alhamdulillah (dari al-

ḥamdulillāh), rasulullah (dari rasūlullāh) dan lain-lain. Yang ditransliterasikan hanya 
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istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia dan 

nama orang yang berkebangsaan Arab. 

Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh al-Qur’ān al-karīm. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (all caps), dalam 

trasliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf capital 

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

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

bulat) dan huuf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap adalah huruf awal dari 

nama diri tersebut, bukan huruf awal pada kata sandang. 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 

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

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

Contoh sebagai berikut: 

Wa mā Muḥammadan illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqīz min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak 

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

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh sebagai berikut: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū 
al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn). 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut: 

swt. = Subḥānahu wa ta‘āla 

saw. = Ṡallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘Alaihi al-salām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: … = QS Al-Fātiḥaḥ/1: 7 (Qur’an Surah al-Fātiḥah/surah ke-1: ayat 

ke-7. 

HR = Hadis Riwayat 

Jil. = Jilid 

Vol.         = Volume 
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ABSTRAK 

Nama :  Mujahidil 

Nim : 80300217001 

Judul    : Kepemimpinan Kharismatik dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam di Kab. Bone (Studi Kepemimpinan 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok 

Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone) 
 
 

Penelitian ini membahas tentang “kepemimpinan kharismatik dalam 
pengembangan pendidikan Islam di Kab. Bone (studi kepemimpinan K.H. 
Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 
Bone) yang dibagi dengan tiga rumusan masalah. 1). Bagaimana biografi 
K.H.Muhammad Djunaid Sulaiman?, 2). Bagaimanana nilai-nilai kepemimpinan 
kharismatik K.H.Muhammad Djunaid Sulaiman?, 3). Bagaimana kepemimpinan 
kharismatik K.H.Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan pondok 
pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone?. 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, 
sosiologis, psikologis, dan fenomenologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
literasi ulama (biografi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman), pihak keluarga, murid 
K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, dan Kepala madrasah. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi historis, wawancara, 
dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai kharismatik yang dimiliki K.H. 
Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan pendidikan Islam di 
kabupaten Bone, seperti nilai Ada Tongeng, Getteng, Sabbara, Siri, Lempu, dan Reso. 
telah mengalir dalam diri beliau sebagai generasi pattola palallo dari keturunan 
bangsawan dan agamawan. Mulai dari mendirikan lembaga pondok pesantren, 
membawakan pengajian, cara mengkritik pemerintah, sampai kepada memotivasi 
masyarakat, tidak lepas dari nilai-nilai kharismatiknya. Etika dan estetika dalam 
gerakan beliau menghadirkan polarisasi Ada na Gau (sesuai perkataan dan perbuatan) 
yang dijadikan sebagai pondasi kuat dalam membangun kesadaran kolektif 
masyarakat Bone. Upaya pengembangan pondok pesantren Modern Al-Junaidiyah 
Biru Bone menjadikan beliau bekerja tanpa mengharapkan bayaran sepeserpun. 
Adapun sarannya adalah perlunya pengkajian dan penggalian kembali nilai 
kharismatik yang dimiliki K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, yang telah 
mengembangkan pendidikan Islam di kabupaten Bone melalui perpaduan nilai 
kebudayaan dan nilai keIslaman.  
 

Kata kunci: Kepemimpinan Kharismatik, Pengembangan Pendidikan Islam. 
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ABSTRACT 

Name :  Mujahidil 

Nim : 80300217001 

Tittle     : Charismatic Leadership of Islamic Education 

Development in Bone (K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman's Leadership Study at Islamic Boarding 

School Al-Junaidiyah Biru Bone) 
 

This study discussed about "charismatic leadership in the development of 
Islamic education in Kab. Bone (a study of K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman's 
leadership at Al-Junaidiyah Blue Bone Modern Islamic Boarding School) which was 
divided into three research problems. 1). How was about the biography of K.H. 
Muhammad Djunaid Sulaiman ?, 2). How was about the charismatic leadership 
values of K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman ?, 3). How was the charismatic 
leadership of K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman in developing Al-Junaidiyah Blue 
Bone Islamic Boarding School?  

The type of the research was classified as qualitative research using historical, 
sociological, psychological, and phenomenological approaches. The sources of 
research data were from the literatures (biography of K.H. Muhammad Djunaid 
Sulaiman), the family, the students of K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, and the 
head of islamic school. Furthermore, the data collection methods used were historical 
observation, interviews, and documentation. Then data processing and analysis 
techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data 
presentation and drawing conclusions. 

The findings of the research showed that the charismatic values possessed by 
K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman in developing Islamic education in Bone, such as 
the value of Ada Tongeng, Getteng, Sabbara’, Siri’, Lempu’, and Reso had flowed in 
him as a generation of pattola palallo of royal and religious descent. The charismatic 
values of K.H. Djunaid Sulaiman can not be separated in his real life. Started from 
establishing an islamic boarding school, handling a recitation, criticizing the 
government, until motivating the community. Ethics and aesthetics in his movement 
present the polarization of Ada na Gau which was used as a strong foundation in 
building the collective awareness of the people in Bone. His Efforted in developing 
Islamic Boarding School Al-Junaidiyah Biru Bone made him work without expecting 
a penny. However, the researcher suggested to review and explore more of the 
charismatic values possessed by K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, who has 
developed Islamic Boarding School in Bone through the combination of cultural and 
Islamic values. 

 
Keyword: Charismatic Leadership, Islamic Education Development. 
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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang 

bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal ilmu tentang 

memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang leadership 

dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Leadership dapat dilihat dari 

penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon pemimpin. 

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab 

prinsi-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi 

kesejahteraan manusia.1 Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi 

orang lain, bawahan atau kelompok, kepampuan dalam mengarahkan tingkah laku 

bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau  keahlian khusus dalam bidang 

yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau 

kelompok.2 

Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok, maka paling tidak ada tiga 

implikasi penting dimana kepemimpinan harus melibatkan orang lain, bawahan atau 

pengikut. Kesediaan menerima pengarahan dari pemimpin, anggota kelompok 

membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan proses kepemimpinan. 

Tanpa bawahan, semua sifat-sifat kepemimpinan seorang pemimpin akan menjadi 

                                                           
1Ahmad Faris,  “Kepemimpinan Kiai dalam  Mengembangkan  Pendidikan Pesantren”,  Anil 

Islam  8, no. 1 (2015): h. 127-128. 

2Ahmad Faris, “Kepemimpinan Kiai dalam  Mengembangkan  Pendidikan Pesantren”, h. 128. 
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tidak relevan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama 

diantara pemimpin dan anggota kelompok. Anggota kelompok  itu bukan tanpa 

kuasa, mereka dapat dan bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai cara. 

Namun pemimpin biasanya masih lebih berkuasa. Kepemimpinan sebagai 

kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi 

perilaku pengikut melalui sejumlah cara. Sesungguhnya para pemimpin telah 

memengaruhi pegawai untuk melakukan pengorbanan pribadi dan para pemimpin 

mempunyai kewajiban khusus untuk mempertimbangkan etika keputusan mereka.3 

Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak 

sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan 

antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga 

merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif, Berbeda 

dengan kekuasaan yang terdiri banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih 

menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi 

pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan 

pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai, 

kepemimpinan merupakan upaya untuk melaksanakan suatu tujuan yang menjadi 

kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikut.4 Jadi hematnya pemimpin 

adalah sesorang yang mampu memberikan arahan kepada bawahan maupun orang-

orang yang ada disekitarnya dan pempunyai baromoter dari segala tindakan yang 

akan dilakukan. 

                                                           
3Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2015), h. 218. 

4Abu Naim, “Tipologi Kepemimpinan Politik Gusdur”, Darussalam 6, no. 1 (2014): h. 4. 
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Kepemimpinan atau leadership menjadi bagian integral dari suatu kehidupan 

manusia, meskipun dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi formal secara struktural 

maupun organisasional. Tugas utama manusia di muka bumi adalah sebagai 

pemimpin. Tugas kepemimpinannyapun telah dibebankan kepada manusia sejak 

zaman dahulu kala (‘azālī) sebelum manusia diciptakan.5 Dalam hal ini tergambar 

dari salah satu ayat al-Qur’an ketika Allah swt. memberitahukan kepada malaikat 

tentang maksud dan tujuan manusia diciptakan, sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS al-Baqarah/2: 30  

                       

                      

           
 
Terjemahnya: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."6 

Manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Allah swt., sebagai pengganti dan 

penerus person (species) yang mendahuluinya, dan sebagai pewaris-pewaris di bumi. 

Di samping itu, manusia adalah pemikul amanah yang semula ditawarkan pada langit, 

bumi dan gunung, yang semuanya enggan menerimanya yang kemudian dipikul oleh 

manusia. Serta menjadi pemimpin atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

                                                           
5Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 198-199. 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012), 13 



4 
 

Semuanya itu merupakan atribut dari fungsi manusia sebagai khalifah Allah swt. di 

muka bumi.7 

Tugas kepemimpinan yang di emban manusia sudah menjadi pokok dari awal 

kehidupannya, karena pada hakikatnya setiap manusia merupakan seorang pemimpin, 

karena manusia sebagai pemimpin maka setiap tindakannya haruslah dipertanggung 

jawabkan. Manusia sebagai pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri sebelum 

memimpin orang yang banyak. Seorang pemimpin biasanya memiliki sifat yang 

dapat membuat orang lain merasa tertarik pada kewibawaannya, seperti halnya 

pemimpin yang memiliki sifat kharismatik. Sifat kharismatik ini biasanya jarang 

sekali dimiliki oleh setiap orang, namun tentunya ada orang yang mempunyai tipe 

kepemimpinan kharismatik yang mampu mempengaruhi orang banyak dengan hal 

kebaikan. Sifat kharismatik merupakan hal alamiah seorang pemimpin yang 

dirasakan orang lain, karena kepemimpinan kharismatik adalah bagaimana orang 

yang ada disekitarnya merasakan kenyamanan akan sosok pemimpin tersebut. 

Jiwa yang kharismatik tidak hanya ketika seseorang berada pada posisi penting 

saja seperti halnya dalam struktural pemimpin organisasi maupun kelembagaan, 

namun lahirnya jiwa seorang  kharismatik bisa terlihat dan terasa karena wibawahnya 

seseorang, cara spiritual sesorang dalam beribadah, dan saat keteguhan prinsip-

prinsip kehidupan yang dimiliki seseorang dapat terlihat. Pemimpin disini dipandang 

sangat istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang mengagumkan dan 

berwibawa. Dalam kepribadian seorang pemimpin itu dapat diterima dan dipercayai 

sebagai orang yang dihormati, disegani, dipatuhi dan ditaati secara rela dan ikhlas. 

                                                           
7Abd. Aziz, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam, (Cet. 

I; Yogyakarta: Teras, 2009), h. 59-60. 
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Semua faktor bisa saja menjadi salah satu contoh tentang jiwa kharismatik seseorang, 

namun disini akan lebih mengkaji pada bagian kepemimpinan kharismatik sosok kiai 

dalam mengembangkan pendidikan Islam. 

Perlu dipahami bahwa, nilai-nilai sosial dan intelektual yang dimiliki seorang 

kiai selalu memberikan kontribusi pada peningkatan khasanah  pengetahuan untuk 

mengetahui kepribadian kiai, tradisi kiai, pertumbuhan lembaga-lembaga keislaman 

begitupun dengan dinamika Islam secara keseluruhan. Dikarenakan kiai merupakan 

aset bangsa yang mesti dijaga.8 Eksistensi kiai sebagai pendidik tanpa pamrih pun 

kerap disematkan kedalam pribadi seorang kiai. Hal demikian tentu mengacu kepada 

ghirah seorang kiai dalam menyebarkan agama Islam.9 

Terkait peran kiai sebagai figur yang kharismatik dalam mengembangkan 

pendidikan Islam, sangat tepat ketika berusaha mengetahui sisi karismatik seorang 

kiai. Melalui kharismatik yang dimiliki, tentu mengedepankan kewibawaan diri 

seorang pemimpin melalui rasa tanggung jawab yang tinggi kepada bawahannya. 

Kepekaan dan kedekatan pemimpin karismatik dengan bawahannya, disebabkan 

kewibawaan pribadi (personal power) pemimpin untuk menumbuhkan kepercayaan 

dan sikap proaktif bawahannya. Menurut Weber sifat kepemimpinan ini dimiliki oleh 

                                                           
8Yang di maksud “kiai” dalam penelitian ini yaitu “kiai” yang di berikan sebagai gelar kepada 

ahli agama. Karena menurut asal-usul kata “kiai” mempunyai tiga jenis gelar yang berbeda. Pertama, 
kiai sebagai gelar yang di berikan kepada benda-benda yang keramat, misalnya kiai garuda kencana 
yang merupakan sebagai patung kuda milik kraton Yokyakarta. Kedua, kiai sebagai kehormatan 
kepada orang lebih tua pada umunya. Ketiga,  kiai sebagai gelar yang di berikan masyarakat kepada  
ahli agama Islam (ulama) yang memiliki pondok pesantren  dan mengajarkan kitab-kitab klasik 
terhadap para santrinya. Pada dasrnya kata kiai memeiliki pengertian atau makna yang tidak tunggal, 
dalam beberapa hal misalnya nama kiai sebagai tokoh yang melekat terhadap berbagai status. Salah 
satunya ialah kiai sebagai tokoh agama. Lihat, Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang 
Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Cet. 9, Jakarta: LP3S, 2011), 
h. 55. 

9Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad Al-Bugisi (Jakarta: 
Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 12.  
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mereka yang menjadi pemimpin agama.10 Penampilan sesorang yang di identifikasi 

sebagai kharismatik dapat dilihat ataupun diketahui dari ciri-ciri fisiknya seperti 

matanya yang bercahaya, suaranya yang kiat, dagunya yang menonjol atau bisa saja 

dengan tanda-tanda yang lain.11 

Kepemimpinan seorang kiai menjadi sangat urgen, karena dia merupakan salah 

satu orang yang memiliki wewenang dalam mengembangkan lembaga pesantren.12 

Perkembangan suatu pesantren sepenuhnya tergantung pada kemampuan pribadi kiai. 

Kiai merupakan cikal bakal yang paling pokok dari suatu pesantren. Menurut 

Mastuhu kepemimpinan dalam pesantren didefenisikan sebagai seni memanfaatkan 

daya (dana sarana dan tenaga) pesantren untuk mencapai tujuan pesantren, 

manivestasi yang paling menonjol dalam seni memanfaatkan daya tersebut dengan 

cara menggerakkan dan mengarahkan unsur pelaku pesantren untuk berbuat sesuai 

dengan kehendak pemimpin pesantren dalam rangka mencapai tujuan.13 

Sejarah pesantren di Indonesia, mendeskripsikan historis berdirinya dan 

berkembangnya pendidikan di Indonesia. Eksistensi pesantren bukan hanya sebatas 

                                                           
10George Ritzer, Teori Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodrn, 

(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 219. 

11Husain M Haikal, Sejarah Hidup Muhammad SAW., (Jakarta: Yudisthir, 1989), h. 80. 

12Namun belakangan ini ada juga beberapa pesantren yang tidak di kembangkan oleh kiai saja. 
Misalnya, di pondok pesantren karya pembangunan (PKP) Al-Hidayah Kota Jambi yang mana pondok 
pesantren tersebut dipimpin oleh birokrasi. Hal tersebut dapat di lihat dari perjalanan karier pimpinan 
pesantren sebelum menjabat sebagai direktur pondok (pimpinan pondok) PKP Al-Hidayah. Beliau 
adalah mantan staf ahli gubernur Provinsi Jambi dalam bidang hubungan masyarakat. Sebelumnya, 
pernah dipercaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagai kepala Kantor Kesbanglinmas dan 
Kebangsaan Provonsi Jambi, kepala Balitbangda Provonsi Jambi, sekertaris daerah kabupaten Muaro 
Jmabi, serta asisten I dan II Pemda Provinsi Jambi. Selain itu juga kepemimpinan di pondok pesantren 
ini di tunjuk langsung oleh Gubernur Jambi berdasar SK yang dikeluarkan oleh Gubernur. Lihat, 
Kasful Anwar US, “Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi Terhadap Pondok Pesantren Kota Jambi”, 
Kontektualika 25, no. 2 (2010): h. 251. 

13Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 
105. 
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lembaga yang membahas tentang urgensi pendidikan pada zaman penjajahan, 

melainkan berbicara tentang arah, tujuan dan desain seperti apakah bangsa ini dibuat 

untuk masa mendatang (Pasca Penjajahan).14 Pesantren dalam hal ini, bergeliat untuk 

mencetak kader-kader bangsa yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negara 

berkarakter. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ulasan tentang pesantren yang 

merupakan cikal-bakal pendidikan di Indonesia. 

Bisa dikatakan bahwa, kehadiran pesantren di Indonesia telah memberikan 

kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan Indonesia. Sejak awal berdiri, 

pesantren telah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang mampu berkiprah 

dalam pembangunan bangsa. Terbukti dengan banyaknya alumni pesantren yang 

menempati posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Fakta ini 

cukup memberikan bukti bahwa pesantren dapat melahirkan output maupun outcome 

yang matang dan siap berkompetisi di dunianya masing-masing. 

Prestasi suatu pesantren dalam dunia pendidikan juga tidak bisa diremehkan, 

karena begitu banyak santri yang prestasinya membanggakan baik di area lokal 

maupun internasional. Terkait prestasi seorang santri, tentu tidak lepas dari sistem 

pendidikan yang dijalankan oleh pemimpin ataupun usaha yang dilakukan dalam 

perkembangan pondok pesantren tersebut, sehingga mampu berkompetisi diluar dan 

mampu berkiprah di dunia nyata. 

Kepemimpinan karismatik seorang kiai di pesantren, ditimbulkan oleh 

keyakinan santri dan masyarakat sekitar bahwa kiai sebagai perpanjangan tangan 

Tuhan dalam menyampaikan ajaran-Nya setelah Nabi Muhammad saw.. 

Sebagaimana diketahui bahwa, pendidikan pesantren merupakan proses internalisasi 

                                                           
14Ahmad Baso, Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa 

Kolonial, (Cet. II , Jakarta: Pustaka Afid, 2013), h. 16. 
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budaya kedalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan 

masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan saja, 

tetapi dalam arti yang lebih luas yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran 

nilai (enkulturisasi dan sosioalisasi). 

Salah satu peran kiai sebagai pemuka agama Islam yang patut dicatat adalah 

posisi mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada 

masyarakat sekitarnya. Berbagai lembaga pendidikan telah dilahirkan oleh mereka, 

baik dalam bentuk sekolah ataupun pondok pesantren. Lembaga-lembaga tersebut 

memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pengetahuan di Indonesia, baik 

dalam bidang agama maupun dalam bidang pengetahuan umum.15 

Di daerah Sulawesi Selatan yang memiliki begitu banyak kiai yang bisa diakses 

nilai-nilai kepemimpinan kharismatiknya adalah kabupaten Bone. Secara historis, 

kabupaten Bone dulunya sebagai kerajaan, tentu memiliki begitu banyak figur kiai 

yang kharismatik yang bisa dijadikan sebagai contoh ataupun teladan dalam 

mengembangkan suatu lembaga pendidikan saat sekarang ini. Kerajaan Bone pada 

zaman pra penjajahan adalah salah satu kerajaan besar di bagian timur Indonesia yang 

dapat mendudukkan Islam sebagai unsur penegak stabilitas kehidupan rakyat di 

kerajaannya.16 Tentu hal ini merupakan sebuah produk sejarah yang memiliki begitu 

banyak asas manfaat. 

Sekian banyak kiai yang pernah ada di kabupaten Bone, Salah satu kiai 

kharismatik yang memiliki kepribadian yang patut diteladani adalah K.H. 

                                                           
15Rosehan Anwar dan Bahruddin Malik, Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah 

Keagamaan, (Cet; I, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 
2003), h. 1. 

16Asnawi Sulaiman, Sejarah Singkat Keqhadian (Qadhi) Kerajaan Bone Tahun 1629-1951 
(Jakarta: Lembaga Solidaritas Islam Al-Qashash, 2004), h. 9.  
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Muhammad Djunaid Sulaiman. Berasal dari keluarga kiai ternama di kabupaten 

Bone. Ayahnya bernama K.H. Sulaiman (Qadhi ke-15).17  Kiai yang satu ini 

merupakan sosok kiai kharismatik yang pernah ada di kabupaten Bone. Menurut 

masyarakat, kiai asal Bone ini begitu disegani dan dikagumi saat beliau masih hidup 

di kabupaten Bone, begitu juga di luar Sulawesi Selatan. Salah satu hal fundamental 

dari K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman disegani dan dikagumi oleh masyarakat 

adalah konsisten dengan apa yang dipesankan (ada na gau). Tidak hanya itu, pendiri 

pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone ini juga dikenal sebagai pribadi 

ikhlas dalam membantu sesama, penghafal al-Qur’an serta peduli terhadap ummat.18 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman memiliki kemampuan potensial dalam 

melakukan pengembangan pendidikan Islam di kabupaten Bone dan terkhusus di 

pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone. Perpaduan antara keluarga 

bangsaw.an dan kiai yang dimiliki, mampu menggerakkan masyarakat Bone untuk 

maju melalui pembinaan dakwah dan pendidikan. Walaupun berasal dari keluarga 

bangsaw.an, pribadi yang dimiliki sangat sederhana, tidak protokoler. Selama hidup, 

dalam setiap aktivitas yang dilakukan, tidak pernah menampakkan darah 

kebangsaw.anan yang dimiliki. Sangat mudah bergaul dengan masyarakat, baik 

golongan elit, menengah ke bawah, begitupun dengan umat Islam dan umat 

lainnya.19  

                                                           
17Asnawi Sulaiman, Sejarah Singkat Keqhadian (Qadhi) Kerajaan Bone Tahun 1629-1951, h. 

23 
18Ruslam, Muhammad, dkk, Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan dan Dakwah, (Cet. 

I, Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan, 2007), h. 167.   

19Ruslam, Muhammad, dkk, Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan dan Dakwah, h. 
170. 
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Pondok Pesantren  Modern Al-Junaidiyah Biru Bone merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang di dirikan oleh  K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, 

Pesantren ini pada awalnya di arahkan pada tahfidz (penghafal al-Qur’an) lama 

kelamaan di buka madrasah Tsanawiyah, taman kanak-kanak kemudian Aliyah. 

Pesantren inilah yang menghimpun beberapa kiai yang ada di Bone. Pesantren yang 

di pimpinnya sangat diminati pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Sulawesi 

Selatan termasuk pula ada sebagian dari Sumatra, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembaruan sistem pendidkan dengan 

penggabungan sistem pendidikan pesantren dengan sistem sekolahan. Demikian pula, 

prinsip kebebasan yang di berikan kepada santri-santri dengan tidak menganut salah 

satu mazhab. Prinsip moderat ini juga yang digunakannya dalam pemberian pelajaran 

dan melancarkan dakwahnya kepada masyarakat umum, majelis ta’lim dan masjid-

masjid. Walupun ia mendirikan pesantren, tapi ia tidak tinggal di dalam. Karena 

beliau adalah milik masyarakat. Umumnya masyarakat menganggap bahwa suatu 

acara yang dilaksanakan tanpa kehadirannya, terasa kurang lengkap. Iyyapa nasokku 

acarae narekko gurutta K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman hadere, neniya narekko 

alena gurutta mabbere ceramah.”(nanti terasa sempurna suatau acara kalau K.H 

Muhammad Djunaid Sulaiman yang hadir dan juga memberi ceramah).20 

Nilai-nilai kepemimpinan kharismatik yang dimiliki K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman semasa hidupnya dalam mengembangkan Pondok Pesantren Modern Al-

Junaidiyah Biru Bone yang merupakan lembaga pendidikan Islam. Menjadi hal yang 

sangat esensial untuk di ketahui, karena sesungguhnya berbagai problematika 

                                                           
20Muhammad Hasbi, “Pemikiran dan Gerakan Dakwah K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman”, 

Tesis, (2000), h. 104. 
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kehidupan yang tampak saat sekarang ini, disebabkan oleh rapuh dan lemahnya suatu 

lembaga pendidikan, hal yang krusial perlu dipahami yaitu nilai-nilai kepemimpinan 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman yang bermuatan pendidikan keagamaan, sangat 

tepat ditujukan kepada kaum atau masyarakat awam, kaum santri dan para pencari 

ilmu. Sehingga diperlukan penelitian mendalam mengenai kemimpinan yang dimiliki 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan Pondok Pesantren 

Modern Al-Junaidiyah Biru Bone . 

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan menjadikan 

nilai-nilai kepemimpinan kharismatik sosok kiai kembali diakses dan juga menjadi 

pedoman dalam suatu dinamikan kehidupan oleh masyarakat Bone pada khususnya, 

masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menghadapi tantangan era globalisasi, 

maka perlu melaksanakan penelitian dengan judul tersebut:  

Kepemimpinan Kharismatik dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kab. 

Bone (Studi Kepemimpinan K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok 

Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan menjelaskan secara rasional, empirik, dan sistematik21 

terkait Kepemimpinan Kharismatik dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kab. 

Bone (Studi Kepemimpinan K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok 

Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone)22 dengan fokus pembahasan mengenai, 

                                                           
21Maksudin, Desain Pengembangan Berpikir Integratife, Interkonektif Pendekatan Dialektik, 

(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 128. 

22Ada tiga hal urgen yang menjadi pokok mengapa dalam penelitian ini dilakukan di  pondok 
pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone. Pertama, pondok pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone merupakan 



12 
 

bagaimana biografi pendiri pondok pesantren, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan 

kharismatik pendiri pondok pesantren, bagaimanan kepemimpinan kharismatik dalam 

mengembangkan pondok pesantren. 

2. Deskripsi Fokus 

Kepemimpinan kharismatik seorang kiai menjadi salah satu unsur penting 

dalam sebuah pondok pesantren, kiai sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan 

keilmuan dalam suatu bidang agama Islam maka ia menjadi pemimpin bagi pondok 

pesantren. Kepemimpinan yang terlahir  karena kualitas pribadi maka dalam 

kepemimpinannya akan menampilkan kharismatik yang dominan. Dengan demikian 

bakat dan kepribadian yang luar biasa serta daya transcedental dalam memimpin 

pondok pesantren.  

Keberadaan pondok pesantren tidak bisa terlepaskan dari usaha kepemimpinan 

kiai. Kepemimpian kiai di pondok pesantren bukan hal yang baru, karena 

pertumbuhan pesantren sangat dipengaruhi oleh kiai sebagai aktor utama sekaligus 

menjadi pendiri dalam memajukan pondok pesantren serta tercapainya visi dan misi 

suatu pesantren sangat dipengaruhi dengan peranan yang dilakukan pimpinan 

pondok. Begitupula dengan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki sosok kiai perlu 

diteladani agar menjadi culture dalam sistem pendidikan yang mempunyai karakter 

khusus. Pesantren secara terminologi ialah lembaga pendidikan dengan mempunyai 

bentuk dan sistem khas yang mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

                                                                                                                                                                      
pesantren terbesar yang ada di pusat Kota Watampone Kab. Bone. Kedua, pondok pesantren Al-
Junaidiyah Biru Bone merupakan pesantren yang di didirikan oleh sosok kiai kharismatik yang patut 
diteladani. Ketiga, pesantren Al- Junaidiyah Biru Bone merupakan salah satu wadah penyebaran ajaran 
Islam di Kab.Bone. Observasi, Pondok Pesantren Al- Junaidiyah Biru Bone, tanggal 2 November 2018 
s/d 20 Januari 2019. 



13 
 

keagamaan yang dominan.23 Maka perlu adanya pengkajian untuk menggalih 

informasi-informasi yang ada di pondok pesantren. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah seperti apa Kepemimpinan Kharismatik dalam 

Pengembangan Pendidikan Islam di Kab. Bone (Studi Kepemimpinan K.H. 

Muhammad Djunain Sulaiman di Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 

Bone). Untuk memudahkan penelitian dan sistematikanya, maka diformulasikan 

dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana biografi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman? 

2. Bagaimanana nilai-nilai kepemimpinan kharismatik K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman? 

3. Bagaimana kepemimpinan kharismatik K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

dalam mengembangkan pondok pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah pembahasan yang lebih 

menekankan pada upaya memposisikan suatu penelitian yang akan dilakukan di 

bandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai dengan tema yang 

ada.24 Selain itu, dengan melihat dari hasil penelitian terdahulu ataupun tulisan-

tulisan yang pernah ditulis sebelumnya maka dapat membantu demi kelancaran suatu 

                                                           
23 M.A. Sahal Mahfudz, Nusantara Fiqh Sosial, (Cet. I; Yogyakarta: LKS, 1994), h. 290. 
24Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h.  26. 
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penelitian.25 Sehingga dapat menunjukkan bahwa yang akan diteliti merupakan 

sesuatu hal yang baru dan menunjukkan sebuah kelayakan akan penelitian yang 

dilakukan.  

Beberapa penelitian yang mengenai kepemimpinan kiai di pondok pesantren 

yang telah di temukan salah satunya adalah “kepemimpinan kharismatik kiai dalam 

kontribusinya terhadap mutu pendidikan di pondok Pesantren An Na’im Ajisoko 

Majenang Sragen” oleh Rohma Solikhatun.26 Penelitian ini lebih fokus pada peran 

kiai dalam peningkatan mutu di pondok pesantren, kia yang mampu memengaruhi 

santri dan juga pengurus-pengurus supaya mereka dapat mengikuti apa yang di 

perintahkan kiai sehingga visi dan misi dari pondok pesantren dikerjakan oleh semua 

stakeholder. 

Najmatuzzahiroh dengan judul penelitiaanya “Kepemimpinan Kiai dalam 

Usaha Mengembangkan Pendidikan Islam di Ma’Had Sunan Ampel Al-Aly UIN 

Malang”.27 Hasil penelitian ini mengenai  konsep kepemimpinan kharismatik yang di 

terapkan pada peningkatan program kompetensi dan peningkatan kualitas  maupun 

kuantitas ibadah dengan indikator keberhasilan; semua civitas akademika terlibat, 

baik secara aktif maupun pasif.  

Rusmini dengan jurnal penelitian yang dilakukan yaitu “gaya kepemimpinan 

kiai Lukman Al-karim dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam (studi kasus 

                                                           
25Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 9. 

26Rohma Solikhatun, “Kepemimpinan Kharismatik Kiai dalam Kontribusinya Terhadap Mutu 
Pendidikan di Pondok Pesantren An Na’im Ajisoko Majenang Sragen” Skripsi (Surakarta: IAIN, 
2017). 

27Najmatuzzahiroh, “Kepemimpinan Kiai dalam Usaha Mengembangkan Pendidikan Islam di 
Ma’Had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008). 
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di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh Malang)”28 simpulan dari penelitian ini adalah 

kyai Lukman Al-karim banyak melakukan perubahan demi memajukan pondok 

pesantren, hal yang dilakukan yaitu dengan memberikan peningkatan kualitas buruh 

di pesantren dengan memberikan sikap wara, uswatun hasana bagi teladan santri, 

buru dan guru yang ada di pondok pesantren. Kiai Lukman Al-karim juga 

memperluas kurikulum pengajaran di pesantren, kiai Lukman Al-karim juga menjadi 

sosok pemimpin yang kharismatik, transformasional dan juga visioner. 

Kasful Anwar memperkenalkan dan melakukan penelitian mengenai 

“Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi”.29 

Dari penelitian ini membahas tentang gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh kiai 

menjadi salah satu pengaruh untuk mengembangkan pondok pesantren, terutama kiai 

harus memiliki tipe kepemimpinan yang kharismatik agar semua orang saling 

mendayuh dan berbondong bondong memasukkan anaknya di lembaga pendidikan 

pesantren. Penelitian ini juga membahas mengenai proses pemilihan pimpinan 

pondok pesantren sebagai pemegang kendali tongkat estafet selanjutnya. 

Penelitian yang di lakukan oleh Lasmanto dengan judul “Gaya Kepemimpinan 

Kiai Pondok Pesantren Bina Umat Sumber Arum Moyudan Sleman Yogyakarta”.30 

Dalam penelitian ini menyimpulkan dengan gaya kepemimpinan kiai yang bersifat 

demokratis dan kolektif yang disebut dengan Dewan Direksi terdiri dari Wakil 

                                                           
28Rusmini, “Gaya Kepemimpinan Kiai Lukman Al-karim dalam Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang)” Jurnal Studi 
Keislaman 15, no. 2 (Desember 2015). 

29Kasful Anwar “Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota 
Jambi”, Kontekstualita 25. no. 2 (2010). 

30Lasmanto, “Gaya Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Bina Umat Sumber Arum Moyudan 
Sleman Yogyakarta” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010). 
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Direktur, I, II dan III. Pola kepemimpinan ini termasuk dalam perspektif moderen, di 

mana kekuasaan tidak sepenuhnya ada ditangan kiai. 

Melihat dari beberapa penelitian di atas, pada dasarnya penelitian dalam tesis 

ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Alasannya tesis ini akan 

fokus mengungkap mengenai kepemimpinan kharismatik K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiaman dalam mengembangkan pondok pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 

Bone. Observasi yang telah di lakukan di lapangan belum ada yang mengangkat 

mengenai penelitian tersebut. Dan penelitian ini penting sekaligus menjadi keunikan 

tersendiri sebab kepemimpinan sosok kiai yang pernah ada perlu di munculkan 

kembali nilai-nilai kepemimpinannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan biografi tentang K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman. 

2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kepemimpinan kharismatik yang 

dimiliki K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman. 

3. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan kharismatik K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan pondok pesantren Modern Al-

Junaidiyah Biru Bone.  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

semua pihak, baik dari kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. 
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Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah keilmuan pada penelitian, dalam segi bahan kajian 

untuk perbaikan atau perubahan suatu lembaga pendidikan Islam. 

Khususnya untuk mengembangkan serta memajukan pendidikan yang 

ada di Bone.  

2. Sebagai sarana akses informasi untuk para aktifis dan para pemimpin-

pemimpin agar menjadikan tauladan dalam mengembangkan pendidikan 

dan juga sebagai motivasi pada masyarakat sehingga mengetahui sisi 

kharismatik yang dimiliki oleh K.H Djunaid Sulaiaman. 

3.  Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang memajukan 

pendidikan keislaman yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan 

yang terintegrasi dengan konsep kepemimpinan seorang kiai. 

4. Sebagai wacana keilmuan tentang realitas kepemimpinan K.H. Djunaid 

Sulaiaman dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang ada di Kab. 

Bone. Serta berfungsi sebagai tambahan literature Perpustakaan 

khususnya bagi lembaga UIN Alauddin Makassar. 

5. Bagi masyarakat secara umumnya, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran maupun tindakan terhadap penegembangan suatu 

lembaga pendidikan Islam, serta dengan adanya penelitian ini  dapat 

dijadikan sebagai pegangan dalam kepemimpinan kharismatik mengenai 

kepemimpinan yang dimilik K.H Djunaid Sulaiaman. 
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6. Sebagai studi banding bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa 

namun berbeda sudut pandang serta aktivitas-aktivitas ilmiah lainnya. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Kepemimpinan 

1. Konsep Dasar Kepemimpinan 

a. Defenisi Pemimpin dan Kepemimpinan 

Pemimpin dengan arti luas adalah seseorang yang mampu memimpin, dengan 

jalan memprakarsai tingkah laku social dengan me-manage, mengarahkan, 

mengorganisir atau mengontrol usaha maupun upaya orang lain atau melalui prestise, 

kekuasaan atau posisi. Dengan pengertian yang terbatas, pemimpin adalah seseorang 

yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas persuasifnya dan akseptansi 

atau penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.1  

Pemimpin merupakan aktor yang mempunyai superioritas sebagai penggerak 

dalam suatu struktural yang mampu mempengaruhi bawah annya untuk tercapainya 

suatu tujuan. Kata “pemimpin” muncul sekitar tahun 1300, sedangkan kata 

“kepemimpinan” muncul pada tahun 1800 dengan selisih 500 tahun dari pemimpin,2 

akan tetapi pemimpin dan kepemimpinan merupakan hal yang tidak terpisahkan, 

karena pemimpin itu adalah orang yang memimpin sedangkan kepemimpinan itu 

adalah suatu interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Jadi jelasnya di 

mana ada pemimpin maka disitulah terjadi suatu model kepemimpinan. 

                                                           
1Siti Muspiroh, dkk “Kepemimpinan Ustadz Iwan Hermawan dalam Mengembangkan Pondok 

Pesantren Salafiyah Al-Mu’awanah”, Tadbir 2, no. 1 (2017): h. 38. 

2Syamsul Arifin, Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2012), h. 1. 
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Pemimpin mempunyai kekuatan yang besar dalam mencapai suatu tujuan 

organisasi, David I Bertocci dalam bukunya Leadership and Management 

menyatakan, Leaders know where they are; where they are going or what has to be 

done; how they are going to get there (or how they are going to get the task 

done).They have a unique ability to get others to follow them. Importantly in this 

context, leaders can communicate their vision: this is where we are; this is where we 

want to go; and this is how we are going to get there3. Pernyataan ini secara tersurat 

menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menyadari posisinya hal ini didasari 

oleh legitimasi yang secara formal maupun non formal yang melekat pada pribadi 

pemimpin, karena pemimpin lebih leluasa menciptakan kreasi maupun inovasi dalam 

mengembangkan organisasi dan mencpai tujuannya sekalipun resiko yang di hadapi 

jauh lebih berat dari pada bawahan, namun seringkali pemimpin dapat mencapai 

kepuasan tersendiri, karena dapat mengaktualisasikan diri untuk kehidupan 

bersmasyarakat. Sehingga ada dampak positif pada diri pemimpin yaitu peluang karir 

yang lebih tinggi sebagai suatu penghargaan atas prestasi yang telah di capai. 

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, dalam bahasa 

Inggris yaitu leadership yang berarti kepemimpinan, yang mempunyai kata dasar 

leader berarti pemimpin dan akar katanya to lead  yang termaktub beberapa arti yang 

saling berkaitan erat: bergerak lebih awal, mengambil langkah awal, berbuat paling 

dahulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, pendapat orang lain, membimbing, 

menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruh yang dimiliki.4 

                                                           
3 David I Bertocci, Leadership in Organization, There is Different Between Leaders and 

Managers (America: University Press of America, 2009), h. 16. 

4 Edward Sallis, Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan, Terj. 
Ahmad Ali Riadi dan Fahruzzi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 170-171. 
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Kepemimpinan menurut Thoha Miftah adalah kegiatan untuk mempengaruhi 

prilaku orang lain, atau seni dalam mempengaruhi prilaku menusia baik dari 

perorangan maupun kolektif.5 Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan sangat 

memegang peranan yang urgen karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan 

mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sekaligus merupakan suatu 

amanah yang tidak mudah. Karena harus memahami betul setiap prilaku bawahan 

yang di tampilkan dan setiap prilaku bawahan yang di miliki tentu berbeda-beda. 

Bawahan di pengaruhi sedemikian rupa agar bisa memberikan pengabdian dan ikut 

serta berpartisipasi kepada organisasi secara efektif dan efisien.6  

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu spirit untuk memutar 

roda pemberdayaan organasisasi. Artinya, peran sentral untuk menggerakkan potensi 

yang ada di dalam organanisasi demi tercapainya tujuan bersama. Suryadi 

menjelaskan dalam konteks organisasi, yang paling urgen yaitu kepemimpinan yang 

efektif dan diikuti oleh rencana yang strategis dan mampu merealisasikannya.7 

Namun kepemimpinan juga menjadi faktor penentu gagalnya suatu organisasi dan 

usaha.8 Pemimpin pula yang menyelaraskan antara aset dan keterampilan organisasi 

dengan  kesempatan maupun resiko yang dihadapkan oleh lingkungan. Pemimpin 

yang menjadi ahli strategis untuk menetapkan suatu tujuan organisasi.9 Bahkan 

                                                           
5Thoha Miftah, Kepemimpinan dalm Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 

3. 

6Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), h. 213. 

7Suryadi Kiat Jitu Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi (Jakarta: EDSA Mahkota, 2006), 
h. 168. 

8Abd. Wahab HS dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 79. 

9Jamal Lulail Yunus, Leadership Model: Kpnsep Dasar, Dimensi Kerja, dan Gaya 
Kepemimpinan (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 3. 
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prilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok untuk mewujudkan tujuan 

yang dimiliki organisasi.10 Tanpa kepemimpinan, organisasi hanya akan menjadi 

kelompok manusia yang kacau dan tidak teratur yang tidak mempunyai tujuan yang 

jelas.11 Kepemimpinan juga sebagai upaya untuk menggunakan berbagai jenis 

pengaruh yang notabene bukan  sifat paksaan untuk memotivasi anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu.12 Kepemimpinan di pandang sebagai suatu aspek 

yang urgen dalam diferensi peran, dan kepemimimpinan merupkan konsepsi dari 

interaksi yang dilakukan antara individu dan anggota kelompok. 

Beberapa ahli lain, juga ikut serta memberikan pengertian kepemimpinan 

diantaranya:  

1) Sondang P. Siagian yang termaktub dalam bukunya Filsafat Administrasi 

mengatakan, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, karena 

kepemimpinan suatu motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat 

dalam suatu organisasi.13 

2) Imam Supraoyogo juga mendefinisikan, kepemimpinan yaitu proses 

mempengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dalam situasi telah ditetapkan.14 

                                                           
10Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 168. 

11Sudarman Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok (Jakarta: Asdi 
Mahasatya, 2004), h. 18. 

12Nawawi Hadari, Kepemiminan Mengefektifkan Organisasi (Yogyakarta: Gadja Mada 
University Press, 2003), h. 20. 

13Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 161. 

14Imam Suprayogo, Reformasi Visi Pendidikan Islam (Malang: Aditya Media, 2006), h. 36. 
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3) Westy Soemanto dan Hendyat Soetopo di dalam bukunya dengan judul 

Kepemimpinan dalam Pendidikan mengatakan, kepemimpinan adalah suatu 

fungsi dari pada interaksi manusia. Seseorang tidak dapat melaksanakan 

kepemimpinannya sendiri. Tindakan kepemimpinan harus memengaruhi 

orang lain.15 

4) Moctar Effendy dalam bukunya Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan 

Ajaran Islam menyatakan, kepemiminan merupakan kemampuan seseorang 

untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak 

untuk melaksanakan kehendak atau gagasannya.16 

5) Paul Hersey mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai upaya seseorang 

atau prilaku yang dilakukan kelompok. Tujuan perorangan tersebut mungkin 

bersamaan atau mungkin pula berbeda dengan tujuan suatu organisasi.17 

 Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, maka yang 

menjadi kesimpulan yaitu, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam memimpin 

seseorang yang diproyeksikan dalam bentuk kegiatan atau proses memengaruhi dan 

membimbing orang lain agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah,  

dan kepemimpinan juga sebagai aspek yang krusial dalam suatu organisasi, jalannya 

organisasi sangat di tentukan oleh kerja dari pemimpin untuk tercapainya tujuan 

organisasi. Seperti yang dijelaskan Yukl mengenai pengertian kepemimpinan,  

leadership is the procces of giving purpose (meaningfull direction) to collective 

                                                           
15Westy Soemanto dan Hendyat Soetopo, Kepemimpinan dalam Pendidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982), h. 25. 

16Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam (Jakarta: Brata 
Karya Ilmiah, 1986), h. 207. 

17Paul Hersey & Kenneth H. Blanched, Management of Organization Behavior: Utilizing 
Human Resources (New Jersey: Prentice Hall, 1982), h. 115. 
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effort, and causing willing effort to be expended to achieve purpose.18  

“Kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan (arah yang berarti) untuk upaya 

kolektif, dan menyebabkan upaya yang mau dikeluarkan untuk mencapai tujuan.” 

b. Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu 

sesuai dengan penemuan para ahli, mulai dari tahun 1940-an  tentang penemuan teori 

sifat, kemudian berkembang dengan penemuan teori kepemimpinan tingkah laku 

pada tahun 1970-an, hingga kemunculan teori kepemimpinan yang mengatakan tidak 

lagi didasari oleh teori sifat, akan tetapi diletakkan pada kemampuan seseorang yang 

dimiliki dibandingkan yang lainnya. Ada beberapa teori kepemimpinan yang dirunut 

mulai dari awal perkembangannya hingga pada teori muktahir. Di antaranya sebagai 

berikut: 

1) Teori sifat, teori ini berusaha mengidentifikasi karakteristik khas diantaranya 

fisik, mental, dan kepribadian yang selalu dikaitkan dengan keberhasilan 

kepemimpinan. Dalam teori ini menekankan pada atribut pribadi dari pada 

pemimpin. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan 

pemimpin alamiah yang di anugerahi dari beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh 

orang lain, seperti energi yang tiada habis-habisnya, intiusi yang mendalam, 

pandangan masa depan yang luar biasa , dan kekuatan persuasif yang selalu di 

pertahankan. Teori dalam kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan 

manajerial disebabkan karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa dari 

intelegensi, kepribadian, serta karakteristik fisik.19 Pendekatan sifat ini juga 

                                                           
18Yukl, Leadership in Organisastions (Newyork: Prentice Hall, 2002), h. 3. 

19Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet, I; Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014 
), h. 41-42. 



25 
 

mencoba untuk mengidentifikasi sifat-sifat keperibadian yang dimiliki oleh 

pemimpin yang berhasil dan yang tidak berhasil.20 

2) Teori kepribadian perilaku, para peneliti mulai menyumbangkan pemikiran 

mereka tentang bagaimana prilaku seseorang yang dapat menentukan kefektifan 

kepemimpinan. Mereka menemukan sifat-sifat mereka. Mereka meneliti 

pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Telaah 

kepemimpinan yang dilakukan pada pusat Riset University of Michigan, dengan 

sasaran mengalokasikan karakteristik prilaku kepemimpinan yang tampaknya 

dikaitkan dengan ukuran tentang kefektifan kinerja. Melalui dengan penelitian 

dapat memberikan jawaban dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda.21 

3) Teori kepemimpinan situsional, teori ini memandang efektifitas kepemimpinan 

tidak hanya penentuan perilaku kepemimpinan, tetapi juga situasi yang ada, 

pengertian dalam situasi meliputi waktu, tuntutan pekerjaan, kemampuan 

bawahan, para pemimpin, teman kerja, kemampuan dan harapan bawahan dan 

tujuan organisasi. Sedangkan faktor situasional meliputi karakteristik 

manajerial, karakteristik bawahan, struktur kelompok dan sifat tugas, serta 

faktor-faktor organisasi. Berdasarkan fakto-faktor situasional maka timbul 

beberapa teori dalam situasional yakni, teori kontegensi, teori jalur tujuan, teori 

normative dan teori siklus hidup. Teori kontigensi merupakan prestasi 

kelompok yang tinggi tergantung pada interaksi suatu gaya kepemimpinan dan 

kadar jumlah sejauh mana situasinya menguntungkan atau tidak. Dikatakan 

pula bahwa tiga faktor situasional itu meliputi struktur tugas suasana kelompok 

                                                           
20Abdul Majir, Perkembangan Manajemen Pendidikan (Jakarta: CV. Cipta Restu Fellynda, 

2012), h. 41. 

21Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 42. 
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dan kekuasaan posisi. Faktor situasi dikatakan menguntungkan apabila 

pemimpin diterima oleh bawahan, tugas berstruktur tinggi, memiliki kekuasaan 

posisi yang kuat, dan menggunakan gaya kepemimpinan yang beriorientasi 

pada tugas.22 Fielder juga menghubungkan perilaku kepemimpinan ini dengan 

situasi yang dihadapi oleh pemimpin pada suatu saat dan dalam situasi yang 

berbeda diperlukan pendekatan berbeda pula demi tercapainya efektivitas.23 

4) Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan, pendekatan baru berdasarkan 

penemuan para ahli abad ke-20 akhir-akhir ini, antara lain: (1) pendekatan 

atribusi kepemiminan, yang menyatakan bahwa kepemimpinan semata-mata 

suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lainnya, (2) 

kepemimpinan kharismatik, yaitu mengatakan bahwa pengikut membuat 

atribusi atau penghubungan dari kemampuan pemimpin yang luarbiasa bila 

mereka mengamati perilaku-prilaku tertentu, (3) kepemimpinan traksaksional, 

yaitu kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan, (4) kepemimpinan 

transformasional, yaitu kepemimpinan yang melakukan perubahan dalam 

organisasi.24 

c. Model Kepemimpinan 

Pemimpin yang efektif akan selalu belajar bagaimana cara untuk memengaruhi 

perilaku pengikutnya secara efektif dalam lingkungan yang tidak menentu dilakukan 

dengan perkataan, perbuatan nyata, dan kemampuan mewujudkan visi yang hendak 

dituju di masa yang akan datang. Sebagai suatu kekuatan dinamis pemimpin penting 

                                                           
22Soekarso dkk, Teori Kepemimpinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 127. 

23F.E Fiedler. A Theory of Leadership Effectiveness (New York: McGraw-Hill. 1967), h. 83. 

24Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 43. 
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untuk memotivasi, mengordinasikan, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang 

ke arah mencapai tujuan organisasi maupun lembaga. Pemimpin berusaha 

menciptakan model kepemimpinan yang akan membawa perubahan , memberi 

inspirasi kepada anggota mengembangkan kreativitasnya, inovatif, efektif dan 

menyenangkan. Penulis mengasumsikan dalam sub-sub sebagai berikut: 

1) Model kepemimpinan kontigensi, Fiedler menjelaskan model kepemimpinan 

kontigensi menegaskan terdapat tiga situasi utama cenderung menentukan 

apakah suatu situasi tertentu menguntungkan bagi pemimpin atau tidak; (1) 

leader member relationship, yaitu hubungan pribadi pemimpin dengan 

anggota kelompok merupakan variabel yang kritis dalam menentukan situasi 

menyenangkan yang memengaruhi gaya kepemimpinan paling efektif dan 

menggambarkan kualitas hubungan pemimpin dengan anggota kelompok, 

(2) degree of task structure, yaitu struktur tugas merupakan input penting 

kedua terhadap situasi yang menyenangkan menggambarkan kadar struktur 

tugas yang ditugaskan kepada kelompok untuk dilaksanakan yaitu susunan 

tugas yang dilaksanakan oleh bawahan lebih tersususn, lebih 

menguntungkan, (3) leader position power, kekuasan posisi dicapai melalaui 

otoritas formal merupakan dimensi situasi kritis ketiga.  Kekuasaan 

pemimpin lebih berkuasa, maka situasi bagi pemimpin itu lebih 

menguntungkan, sedangkan bawahan belum tentu menguntungkan.25 

2) Model kepemimpinan Yetton dan Vroom, model Yetton dan Vroom 

didasarkan analisis tentang bagaimana perilaku keputusan pemimpin 

memengaruhi kualitas keputusan dan penerimaan keputusan oleh bawahan, 

                                                           
25

 Sagala Syaiful, Pendekatan & Model Kepemimpinan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 
122-124. 
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pada gilirannya bersama-sama dalam memengaruhi pelaksanaan kerja 

bawahan. Kedua variabel tersebut anatara keputusan dan penerimaan 

keputusan ini bersama-sama menentukan seberapa besar pengaruh efektifnya 

suatu keputusan itu diimplementasikan, yang dampaknya pada kinerja unit 

satu tim.26 

3) Traits model, keberhasilan pemimpin yang menggunakan traits model ini 

karena pemimpin mempunyai karakteristik pribadi yang terkait erat dengan 

organisasi dalam pencapaian keberhasilan. Hal tersebut bermanfaat sebagai 

faktor yang dapat membedakan antara sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh 

setiap pemimpin yang penuh dengan keberhasilan ataupun kegagalan dalam 

memimpin bawahan atau pengikutnya di sebuah lembaga.27  

d. Tipologi Kepemimpinan 

Tipologi kepemimpinan merupakan aspek dalam kepemimpinan yang 

memberikan pemahaman dan kedudukan tentang gaya maupun tipe kepemimpinan 

yang banyak kita jumpai dalam hidup bersosial, di antaranya:  

1) Kepemimpinan Tradisional, tipologi ini diartikan sebagai suatu 

kepemimpinan yang lahir di tengah-tengah masyarakat primitif ataupun di 

lingkungan masyarakat yang baru tumbuh. Dalam masyarakat yang primitif 

biasanya konsep kepemimpinan akan muncul sebagai suatu jawaban bagi 

mereka yang mengalami kemandekan. Misalnya, terjadinya benturan dan 

kerusuhan antar suku, atau kebutuhan pokok mereka belum terpenuhi 

terutama dari pangan dan atau untuk mempertahankan eksistensi kesatuan 

                                                           
26

 Sagala Syaiful, Pendekatan & Model Kepemimpinan, h. 132. 
 
27

 Wijono Sutarto, Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi, (Jakarta: Prenamedia Group, 
2018), h. 48. 
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dan persatuan masing-masing kelompok. Corak kepemimpinan masyarakat 

primitif yang berkembang yaitu corak feodal. Sebab, siapa yang memiliki 

keberanian akan tampil depan sebagai pemimpin. Sekali mereka merebut 

kekuasann maka ia akan mewariskan kepemimpinannya kepada kerabatnya. 

Dalam kepemimpinan yang bercorak feodalistik ini, seorang pemimpin bisa 

berhasil dalam kepemimpinannya, tetapi bisa pula tidak mencapai tujuan 

mereka. Ketika suatu kepemimpinan tidak dikembangkan untuk kemajuan 

berpikir dan kehausan kepemimpinan tradisional yang sifatnya statis dan 

pasif. Kepemimpinan yang seperti ini bila tidak cepat melakukan treatmen 

untuk mengikuti perkembangan dan dinamika perubahan zaman, lambat laun 

akan tergilas dan pada gilirannya akan mengalami kelumpuhan.28   

2) Kepemimpinan Kharismatik, kepemimpinan yang seperti ini lahir karena 

adanya kelebihan yang bersifat psikis dan mental serta kemampuan tehadap 

pemimpin sehingga semua yang diperintahkan selalu dikerjakan oleh 

pengikutnya tanpa memperhatikan rasionalnya dari apa yang diperintahkan. 

Jika dilihat lebih dalam antara pemimpin dan pengikiut ada daya tarik yang 

muncul seperti bersifat kebatinan atau megic.29 Bentuk pengaruh dari 

kepemimpinan kharismatik bukan terletak pada tradisi ataupun kewenangan 

melainkan karena sorang pemimpin tersebut mendapatkan karunia Tuhan, 

yang berupa kemampuan luar biasa. Bass mengutarakan lebih luas mengenai 

kepemimpinan kharismatik itu lebih dari sekedar keyakinan terhadap suatu 

kepercayaan, akan tetapi memiliki kemampuan supranutural yang tidak 

                                                           
28Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 202-203. 

29Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 203. 
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semua orang memilikinya. Bawahan sebagai bagian dari kepemimpinan 

kharismatik tidak hanya percaya dan hormat kepada pemimpin, akan tetapi 

menjadikannya sebagai teladan dan pujaan yang memiliki figur spiritual.30 

3) Kepemimpinan Rasional, kepemimpinan yang didasari nilai-nilai rasional 

dalam suatu organisasi tentu akan diakui dan dibenarkan serta dapat diterima 

oleh orang banyak. Hal ini yang dibangun berdasarkan pada pradigma bahwa 

suatu tugas pemimpin adalah mengembangkan sumber daya manusia 

maupun orang-orang yang ada disekitarnya. Maka kaitannya dengan 

kepemimpinan rasional adalah perlu ada keseimbangan emosional dalam 

interaksi yang dilakukan antara pemimpin dan bawahan yang bebas dari 

prasangka dan jauh dari sifat dengki. Kepemimpinan rasional dalam 

aplikasinya akan terlihat berpikir objektif dan selalu bertindak realistik, dia 

tidak akan meminta lebih, terkecuali dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

bawahan atau pengikutnya.31 

4) Kepemimpinan Otoriter, kepemimpinan ini terpusat pada pemimpin atau 

sentralitik yang sebagai satu-satunya penentu dalam kebijakan yang 

dikeluarkan dan juga sebagai pengendali usaha dalam kegiatannya untuk 

mencapai tujuan tersendiri.32 Kepemimpinan jenis ini lebih dominan oleh 

kekuasaan yang dibalut dengan nilai-nilai kebohongan yang membuat para 

bawahannya merasa ketakutan dan pada gilirannya dalam kepemimpinan ini 

                                                           
30B.M Bass, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership 

(Thousand Oaks: Sage, 1994), h. 74. 

31Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 204. 

32Ferry Hardian dkk “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 
Karyawan Tetap Service Center Panasinic Surabaya)”, Jurnal Administrasi Bisnis 1, no.1 (Januari 
2015): h. 3. 
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tercipta suatu kondisi para bawahan merasa selalu di awasi dan dicurigai 

karena komonikasi hanya terbangun pada satu sisi.33 

5) Kepemimpinan Demokratis, kata demokratis ini tergambar bahwa apa yang 

akan kita putuskan dalam organisasi dan yang akan laksanakan itu harus 

disepakati dan dilakukan secara bersama-sama. Tipe demokratis berdasarkan 

pada pemikiran bahwa aktifitas dalam suatu organisasi akan dapat berjalan 

lancar dan dapat mencapai tujuannya yang telah ditetapkan apabila berbagai 

masalah yang timbul diputuskan bersama-sama antara pejabat yang 

memimpin maupun dengan para pejabat yang dipimpin. Seorang pemimpin 

yang demokratis menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa 

sehingga mengambarkan secara jelas beragam tugas dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam tipe kepemimpinan 

demokratis ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan sebelumnya 

karena pada tipe kepemimpinan demokratis ini menyerahkan segala 

sesuatunya kepada bawahannya. Dalam tipe kepemimpinan ini terlihat 

bahwa antara atasan yang dalam hal ini pemimpin terhadap bawahannya 

saling bekerja sama mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan. Ini berarti bahwa setiap pemimpin dalam 

melakukan pengambilan keputusan dan kebijakannya akan selalu 

mendiskusikan dengan bawahannya. Bawahan akan selalu dimintai pendapat 

dan saran dalam pengambilan berbagai keputusan dalam organisasi. 

Kepemimpinan demokrasi selalu menyadari bahwa dirinya merupakan 

                                                           
33Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 204. 
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bagian dari kelompoknya. Berhasil tidaknya suatu pekerjaan bersama 

terletak pada kelompok dan pimpinan.34 

2. Kriteria Kepemimpinan dalam Islam 

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalīfah. Kata khalīfah pada 

dasarnya bermakna pengganti atau wakil. Pemakaian kata khalīfah setelah Nabi 

Muhammad saw. wafat terutama bagi keempat khulafa al-rāsyidīn35. Sedangkan arti 

dalam bahasa Arab kepemimpinan biasanya diartikan sebagai al-riāyah, al-imārah, 

al-qiyādah, atau al-zāmah. Kata-kata tersebut mempunyai makna yang sama sehingga 

disebut dengan sinonim atau murādif, dengan demikian dari keempat kata tersebut 

kita bisa menggunakan salah satunya untuk menerjemahkan kata kepemimpinan.36 

Kepemimpinan dalam Islam begitu penting sehingga mendapat perhatian yang 

lebih. Begitu pentingnya kepemimpinan tersebut, mengharuskan setiap perkumpulan 

untuk memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun.37 

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam HR Abū Dāwud: 

. . أبَِيْ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رسُولَ االلهِ صلّ االلهُ عليه وسلم قاَلَ إِذَا كَانَ ثَلاَثةٌَ في سَفَرٍ فَـلْيُـؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ  عن

 38)رواه أبي داود. ( 

Artinya: 

                                                           
34Leny Marlina “Tipe-Tipe Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan”, Ta’Dib 18, no. 2 

(November 2013): h. 223. 

35Raihan “Konsep Kepemimpinan di dalam Masyarakat Islam”, Al-Bayan 22, no. 31 (Juni 
2015): h. 14. 

36Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 
h. 268-269. 

37Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, h. 269. 

38Sulaiman ibn al-Asy‘aṡ ibn Basyar ibn Syadad, Sunan Abī Dāwud (Cet. III; Bairut: Dar al-
Fikr, 1979), h. 267. 
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“Dari Abū Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila 

terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka 

menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin . . .” (HR Abū 

Dāwud) 

Keberadaan seorang pemimpin sebagaimana yang terdapat dalam hadis di atas 

memiliki konotasi yang general, bisa pemimpin negara, organisasi politik, organisasi 

sosial, perusahaan, perkantoran maupun lembaga pendidikan. Kepemimpinan 

menjadi hal yang sangat urgen dalam mengembangkan suatu lembaga, karena segala 

tindakan yang akan dilakukan jika banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan dan  

terorganisir dengan baik maka capaian suatu tujuan akan maksimal. 

Mengenai kriteria seorang pemimpin dalam Islam, al-Qur’an dengan tegas 

menggariskan bahwa seorang pemimpin diambil dari para “ahl al-ḥalli wa al-aqdi”, 

yakni para ilmuan yang memiliki pengetahuan agama yang luas serta dari para 

cendekiawan beragama yang memiliki jiwa pegabdian, yang peduli terhadap masa 

depan masyarakat banyak, amanah dalam menjalankan berbagai urusan, bukan dari 

mereka yang memprioritaskan untuk kemakmuran dirinya sendiri, tetapi mereka yang 

tertanam dalam dirinya rasa ikhlas berkorban dan bekerja demi kepentingan 

masyarakat dan negara.39 

Al-Qur’an dan hadis sangat kaya dengan kisah-kisah umat Islam di masa lalu 

yang bisa di jadikan sebagai teladan maupun renungan untuk generasi selanjutnya, 

dengan pendekatan yang Islami diharapkan akan lahir pemimpin berperilaku seperti 

nabi atau rasul. Dalam kepemimpinan Islam menawarkan banyak konsep tentang 

prilaku sesorang pemimpin sebagaimana yang terdapat dalam diri Rasulullah saw. 

                                                           
39Akmal Mundiri dan Afidatul Bariroh “Transformasi Representasi Identitas Kepemimpinan 

Kyai dalam Hubungan Atasan dan Bawahan” Al-Idarah 8, no. 2 (Desember 2018): h. 243. 
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Karakteristik yang dimiliki Rasulullah saw. adalah jujur (ṣiddīq), dapat dipercayi 

(amānah), menyampaikan hal-hal baik (tablīg), cerdas (faṭānah), adil, tawaḍu’,dan 

berani.40 Prilaku kejujuran hal yang utama sangat efektif untuk membangun 

kredibilitas seorang pemimpin, selain itu, beliau juga cakap dan cerdas, inovatif dan 

berwawasan jauh ke depan, tegas serta rendah hati, kuat fisik dan tahan akan 

penderitaan. 

Sifat atau karakteristik di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ṡiddīq, adalah sifat atau karakter Nabi Muhammad saw. yang berarti benar dan 

jujur dalam kepemimimpinanya. Benar dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut visi dan misi tanpa menghilangkan kepercayaan orang lain dari segala 

tindakannya.  Rasulullah saw. bersabda dalam HR Abū Dāwud: 

 

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ  ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّ ثَـنَا وكَِيعٌ أَخْبـَرَناَ الأَْعْمَشُ ح و حَدَّ أبَِي شَيْبَةَ حَدَّ

ثَـنَا الأَْعْمَشُ عَنْ أبَِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ   قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ  دَاوُدَ حَدَّ

وَيَـتَحَرَّى  وَالْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَـهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ 

اباً وَعَلَيْكُمْ باِلصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَـهْدِي إِلَى الْبِرِّ  وَإِنَّ الْبِرَّ يَـهْدِي  الْكَذِبَ حَتَّى يكُْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ

يقًا  41)أبي داود(. إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ وَيَـتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يكُْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah berkata, telah 

menceritakan kepada kami Wakī‘ berkata, telah mengabarkan kepada kami al-

A‘masy. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 

Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Dāwud 

                                                           
40Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan, 

2006), h. 120. 

41Sulaiman ibn al-Asy‘aṡ ibn Basyar ibn Syadad, Kitab Abu Dāud dalam Ensiklopedi Hadis 
[CD ROM], Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, hadis no. 4337. 
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berkata, telah menceritakan kepada kami al-A‘masy dari Abu Wāil dari 

Abdullāh ia berkata; “Rasulullah saw.. bersabda: “Jauhilah kebohongan, sebab 

kebohongan menggiring kepada keburukkan, dan keburukkan akan 

menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan 

terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang 

pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada 

kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika 

seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia 

akan ditulis sebagai orang yang jujur.” (HR Abū Dāwud) 

 

Dengan adanya hadis ini menjadi pedoman dari segala tindakan yang ingin 

dilakukan oleh pemimpin harus mengedepankan sifat kejujuran, tercapainya visi dan 

misi lembaga tentu tidak lepas dari individu seorang pemimpin yang memegang 

pribadi jujur. Jujur adalah penyelamat dari segala tindakan kebohongan dunia dan 

akhirat. 

b. Amanah, artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga 

diartikan sebagai keinginan memenuhi sesuatu dengan ketentuan tertentu. Amanah 

merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada pemimpin untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selaras dengan sabda Rasulullah saw. 

dalam HR Bukhārī: 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قاَلَ أَخْبـَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ  اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّ

هُمَا أنََّهُ   . .اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 42)رواه البخاري( .

Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān telah mengabarkan kepada 
kami Syu‘aib berkata, dari al-Zuhrī berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Sālim bin ‘Abdullāh dari ‘Abdullāh bin ‘Umar ra. bahwa dia mendengar 

                                                           
42Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah, Kitab Bukhāri dalam 

Ensiklopedi Hadis [CD ROM], Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, hadis no. 2232. 
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Rasulullah saw. telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 
pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya . . .” 
(HR Bukhārī) 

Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya 

dipertanggung jawabkan kepada para anggota atau pengikut saja, tetapi juga akan 

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. Pertanggung jawaban kepemimpinan 

dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal formal antar sesama manusia, tetapi juga 

bersifat vertikal moral (kepada Allah swt.). Menjadi suatu kewajiban bagi seorang 

pemimpin untuk memiliki sifat amanah, sebab dia akan dibebankan tanggung jawab. 

Apabila pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalah 

gunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang hanya mensejahterahkan dirinya 

sendiri.43  

c. Tablīg, yaitu komunikatif dan argumentatif. Manusia yang memiliki sifat ini, dari 

segala penyampaiannya akan tersampaikan dengan benar dan berbobot dengan 

tutur bahasa yang tepat (bi al-ḥikmah). Tablīg dengan bahasa bi al-ḥikmah, 

maksudnya dengan sesuatu penyampaian yang mudah dipahami dan dapat 

diterima oleh akal, tidak sekedar berbicara yang sulit dimengerti. 

d. Faṭanah, diartikan sebagai kecerdikan, intelektual dan kebijaksanaan. Sifat 

fatanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang sangat cerdas 

sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga 

harus memiliki emosi yang stabil dan tidak gampang berubah dalam dua keadaan, 

baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan 

masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan 

mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan 

                                                           
43Munadzir “Konsep Kepemimpinan Menurut Syu’Bah Asa” Al-A’Raf 14, no. 2 (Desember 

2017): h. 258. 
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apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

umatnya. Sang pemimpin harus mampu memahami apa saja bagian-bagian dalam 

sistem suatu organisasi atau lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-

bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah 

digariskan. dapat menumbuhkan kreativitas serta kemampuan untuk melakukan 

berbagai macam inovasi yang positif.44 

e. Adil, Betapa agungnya sikap ini, sebagaimana Allah swt. memerintahkan untuk 

bersikap adil dan mewajibkan hambanya untuk berlaku adil terhadap krabat dekat 

ataupun dengan kerabat jauh, juga terhadap musuh sekalipun. Mewujudkan sikap 

adil dan menyamakan hak setiap bawahan sangatlah penting, karena sikap tersebut 

akan memberikan rasa kedamaian dalam mengembangkan suatu organisasi.45 

Sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā’/4: 135 

                      

                    

                     

    

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah swt. biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah swt. lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah swt. adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”46  

                                                           
44 Sakdiah “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam” Al-Bayan 22, no.33 (Juni 2016): h. 45. 

45Muhammad Syafii Antonio, Muhammad saw.: The Super Leader Super Manager (Cet, I; 
Jakarta: Tazkia Publishing & ProLM Centre, 2007), h. 189. 

46Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 144. 
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Mengenai ayat diatas berperilaku adil dalam hal tindakan yang dilakukan, tentu 

menjadi keteladanan pada setiap pemimpin, misalnya adil dalam memberikan suatu 

keputusan. Keadilan dalam kepemimpinan akan berdampak pada dinamika organisasi 

dengan kata lain pemimpin mesti memiliki komitmen yang tinggi, sehingga setiap 

bisikan tidak di anggap kebenaran sebelum melakukan penimbangan, begitupun 

sebaliknya. 

f. Tawaḍu’, Sifat ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai pemegang 

kendali sebuah lembaga, karena bukan hanya dirasakan oleh pemimpin, tetapi juga 

akan dirasakan oleh bawahan, Sifat ini akan memberikan dampak yang positif bagi 

mereka. Sifat Tawaḍu dapat menghancurkan batas yang menghalangi antara 

seorang pemimpin dan orang yang di pimpin.47 Rasulullah saw. bersabda dalam 

HR Muslim: 

ثَـنَا عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ سَمِعْتُ مُطَرِّفاً فِي هَذَا الْحَدِيثِ و  ثنَِي أبَوُ عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّ حَدَّ

ثنَِي قَـتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَ  نْ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّ

لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ خَطِيبًا عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِي بنَِي مُجَاشِعٍ قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُو 

حَى إِلَيَّ أَنْ فَـقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَـتَادَةَ وَزاَدَ فِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ 

 48)رواه مسلم. . . ( حَدٍ وَلاَ يَـبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ تَـوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَ 

Artinya: 
“Dari Qatādah berkata; Aku mendengar Muṭarrif dalam hadis ini, telah 
menceritakan kepadaku Abū ‘Ammār Ḥusain bin Ḥuraiṡ telah menceritakan 
kepada kami al-Faḍl bin Mūsa dari al-Ḥusain dari Maṭar telah menceritakan 
kepadaku Qatādah dari Muṭarrif bin ‘Abdullāh bin al- Syakhkhīr dari ‘Iyāḍ 
bin Ḥimār dari bani Mujāsyi‘, ia berkata: Rasulullah saw. berdiri berkhutbah 
pada suatu hari ditengah-tengah kami lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya 

                                                           
47Muhammad Syafii Antonio, Muhammad saw.: The Super Leader Super Manager, h. 190. 

48Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūrī, Kitab Muslim dalam 
Ensiklopedi Hadis [CD ROM], Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, hadis no. 5109. 
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Allah memerintahkanku” ia menyebut hadis seperti hadits Hisyām dari 
Qatādah, dalam hadisnya ia menambah: “Dan Allah mewahyukan kepadaku 
agar kalian saling merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga 
diri pada yang lain dan agar tidak seorang pun berlalu lalim pada yang lain . .” 
(HR Muslim) 

Hadis di atas menganjurkan agar pemimpin tetap tawaḍu dalam menghadapi 

setiap tindakan yang ingin dilakukan, belajar memiliki karakter tawaḍu  akan 

menjauhkan seseorang dari sifat sombong, agar karakter kesombongan tidak akan 

membuat orang sekitar merasa terpojokkan dengan kedudukan yang dimiliki oleh 

pemimpin, maka pemimpin tidak boleh membuat tembok pemisah antara dirinya 

dengan bawahan maupun orang-orang yang ada disekitarnya. 

g. Berani, sifat berani menjadi tuntutan yang seharusnya dimiliki oleh setiap 

pemimpin. Mengakui kesalahan tidak akan mengurangi harga diri seseorang, 

bahkan sikap seperti ini akan mengangkat derajatnya, sekaligus bukti keberanian 

yang dimilikinya. Berani bukan saja mengungkapkan kebenaran atau menegur 

kesalahan bawahan tetapi juga dalam mengakui kekurangan diri sendiri.49  

Berdasarkan penjelasan sifat-sifat nabi Muhammad saw. di atas. Al-Mawardi, 

yang merupakan tokoh utama dari kalangan qaḍi yang hidup pada abad pertengahan 

menyebutkan syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, berperilaku seperti 

yang diperagakan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang berdasar dari 

sifat-sifat sebagai berikut: (1) al-‘adl (adil), (2) aL-ṣiddīq (jujur), (3) al-amānah 

(dapat dipercaya), (4) al-wafa (menepati janji), (5) saḥib al-‘im wa ‘aql (memiliki 

pengetahuan dan mampu berpikir), (6) al-syaja’ah (keberanian), (7) al-syakha’ 

(dermawan), (8) al-rahīm (kasih sayang), (9) al-sabr (sabar), (10) al-iffah wa al-

hayā’ (mengendalikan diri serta malu berbuat kejelekan), (11) al-quwwah (memiliki 

                                                           
49Muhammad Syafii Antonio, Muhammad saw.: The Super Leader Super Manager, h. 191. 
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kekuatan), (12) al-kibrah al-siyāsiyah wa al-idariyah (cakap, manajerial dan politik), 

(13) al-qudrah ‘alā tasyji’ (mampu memotivasi).50 

Permadi dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajamen. 

Menyatakan, seorang pemimpin harus memiliki barometer kepemimpinan dengan 

perilaku positif dan kelebihan tertentu diantaranya: (a) beriman dan bertakwa kepada 

Allah swt., (b) memiliki kelebihan jasmani dan batin, (c) berani, terampil dan 

berpengetahuan yang luas, (d) adil, jujur, bijaksana dan demokratis, (e) penyantun 

paham dengan keadaan ummatnya, (f) ikhlas berkorkan, qannah serta istiqāmah.51 

Keterangan lainnya yang disebutkan salah satu karakteristik seorang pemimpin islami 

yang pertama adalah berpegang teguh dan mempunyai sikap amanah. Hal ini terdapat 

dalam firman Allah swt. QS al-Ḥajj/22: 41. 

                      

                

Terjemahnya: 
“(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka 
bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh 
berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-
lah kembali segala urusan.52”  

Pemimpin dan yang dipimpin memiliki suatu tanggung jawab yang harus selalu 

diteguhkan dalam setiap aktivitasnya, yaitu, selalu berpegang atas hak-hak Allah swt. 

dan hak-hak sesama, dengan demikian Allah swt. akan memberi petunjuk ke jalan 

yang lurus. Karakteristik yang kedua yaitu, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi 

munkar sebagaimana firman Allah swt. QS Ᾱli ‘Imrān/3: 110. 

                                                           
50Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Bairut: Dar al-Fikr, 1960), h.6. 

51Permadi, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajamen (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 
65-66. 

52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 518. 



41 
 

               

                 

           

Terjemahnya: 
“Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.”53 

Keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki ummat Nabi Muhammad saw. adalah 

melaksanakan amar ma’rūf nahi munkar. Jadi berpijak dari ayat di atas bahwa 

kepemimpinan dalam Islam yaitu mereka yang memiliki perilaku-prilaku yang 

terpuji. Seorang pemimpin selain mampu mengimplementasikan simbol-simbol 

ibadah ritual dalam kehidupan nyata, juga harus memiliki keahlian baik strategis 

maupun teknis tentang kepemimpinanya dalam mengolah lembaga, disamping 

keahlian dalam bidang manajerial. Memiliki kecenderungan pada nilai-nilai hilim 

(kehalusan) dan afeksi terhadap manusia yang lain. Mengingat nilai produk yang 

akan dihasilkan bukan sekedar benda-benda pelengkap  hidup saja, tetapi mereka 

yang akan melaksanakan kehidupan itu sendiri.54 

3. Kepemimpinan Kharismatik Kiai 

a. Pengertian Kepemimpinan Kharismatik 

Secara leksikal, kata kharisma diartikan sebagai wibawa atau karunia serta 

kelebihan yang diberikan dari Tuhan kepada seseorang. Ada pula yang mengartikan 

kharisma sebagai suatu keadaan atau bakat yang dimiliki dan dihubungkan dengan 

                                                           
53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94. 

54Djudjud Nujuluddin “Agama Membentuk Kepribadian dan Gaya Kepemimpinan Pendidikan” 
Pendidikan Uneversitas Garut 7, no. 1 (2013): h. 6. 
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kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan 

rasa kagum dari masyarakat.55 Kepemimpinan kharismatik berdasarkan pada kualitas 

luar biasa yang dimiliki seseorang sebagai pribadi. Pengertian ini bersifat teologis, 

karena untuk mengidentifikasi daya tarik pribadi yang ada pada diri seseorang 

merupakan suatu anugerah yang diberikan.56  

Istilah kharismatik menunjuk kepada kualitas kepribadian, sehingga sering 

dibedakan dengan orang kebanyakan. Dia sering dianggap bahkan diyakini, memiliki 

kekuatan supranatural, manusia yang serba istimewa. Kehadiran seseorang yang 

mempunyai kharismatik seperti itu dipandang sebagai seorang pemimpin, meskipun 

tanpa ada bantuan orang lain, dia akan mampu mencari dan menciptakan citra yang 

mendeskripsikan kekuatan  dirinya.57 

Kepemimpinan kharismatik merupakan kemampuan menggerakkan orang lain 

dengan mendayagunakan keistimewaan maupun kelebihan dalam sifat atau aspek 

kepribadian yang dimiliki seorang pemimpin, sehingga menimbulkan rasa 

menghormati, segan, dan selalu dipatuhi segala perintahnya. Bahkan ada yang 

mendefinisikan bahwa seorang yang kharismatik adalah mereka yang dikagumi oleh 

banyak orang meskipun para pengikutnya tidak dapat menjelaskan secara kongkrit 

mengapa orang tersebut bisa dikagumi.58 Jika ditelisik lebih jauh mengenai 

kharismatik, maka ciri-ciri kepemimpinan kharismatik yang akan muncul yaitu: (1) 

                                                           
55Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h. 508. 

56Edi Susanto “Krisis Kepemimpinan Kiai (Studi atas kharisma Kiai dalam Masyarakat)” 
Islamica 1, no. 2 (Maret 2007): h. 115. 

57Edi Susanto “Krisis Kepemimpinan Kiai (Studi atas kharisma Kiai dalam Masyarakat)”, h. 
115. 

58Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 209. 
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mempunyai daya tarik yang sangat besar karena itu umumnya mempunyai pengikut 

yang sangat besar jumlahnya, (2) orang yang mengikutinya tidak mempunyai alasan 

mengapa mereka mengikutinya, (3) dia seolah-olah memeiliki kekuatan gaib 

(supranatural power), (4) kharisma yang dimiliki tidak tergantung pada umur, 

kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan seorang pemimpin.59 

Seringkali seseorang yang dianggap memiliki sisi kharismatik karena ada yang 

mempercayainya mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa berkesan di 

lingkungan masyarakat. Karena, yang bersangkutan sering memikirkan sesuatu yang 

gaib, melakukan meditasi untuk mencari inspirasi dan membuatnya berbeda dengan 

kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Meski demikian, seseorang 

yang berkharisma tidaklah mengharuskan semua karakteristik melekat utuh 

padanya.60  

b. Karakteristik Kepemimpinan Kharismatik 

Pemimpin dikatakan kharismatik apabila mempunyai karakter tertentu, 

karakteristik tersebut diantaranya: (1) mempunyai kepercayaan diri, (2) memiliki visi 

kepemimpinan, (3) perilaku kepemimpinannya yang tidak biasa dan (4) mengakui 

perlunya suatu perubahan.61 

Pemimpin kharismatik dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, serta 

berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu 

                                                           
59Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, h. 207. 

60Edi Susanto “Kepemimpinan Kharismatik Kiai dalam Perspektif Masyarakat Madura” Karsa 
9, no. 1 (April 2007): h. 36. 

61Ahmad Iwan Zunaih “Gaya Kepemimpinan Kiai Abdul Ghofur dalam Mengembangkan 
Pondok Pesantren Sunan Drajat” Ummul Qura 8, no. 2 (Semptember 2016): h. 38. 
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memancarkan pengaruh maupun daya tarik yang teramat besar.62 Beberapa teori 

lainnya tentang karakteristik utama dari pemimpin kharismatik yaitu:  

1. Pemimpin yang kharismatik memiliki rasa percaya diri yang tinnggi, yaitu 

pemimpin yang percaya diri dengan kemampuannya, baik secara kemampuan 

peribadi maupun kemampuan kelompoknya, sehingga dapat berjalannya suatu 

sistem yang saling melengkapi. Rasa percaya diri yang dimiliki adalah 

karakteristik utama para pemimpin yang berkharisma, yang membantu para 

bawahan atau pengikutnya melakukan transformasi ke dalam rasa percaya diri 

pemimpin tersebut, dan perilaku yang dapat dipercayai oleh anggotanya, bahwa 

pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kompeten sehingga keputusan 

yang diambil seorang pemimpin akan memberikan kesan dan kepercayaan bagi 

anggotanya, sehingga bawahan menjadi lebih patuh dan taat.63 

2. Pemimpin yang kharismatik berperilaku lebih menekankan pada tujuan ideologi 

yang berkaitan suatu tujuan bersama atau kolektif yang berdasrkan dengan nilai, 

cita-cita, serta aspirasi bawahan.64 

3. Pemimpin kharismatik memiliki visi menarik mengenai ilustrasi masa depan 

organisasi, sehingga bawahan memiliki rasa ikatan emosional dan termotivasi serta 

merasa pekerjaan yang dilakukan bermakna, dan para bawahan akan berkomitmen 

dengan pekerjaan yang akan dilakukakannya.65 

                                                           
62Kartono dan Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan  (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 99. 

63Marshall, Molly, Prinsip-Prinsip Kepemimpinan (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 93. 

64Ria Marginingsih “Kepemimpinan Kharismatik Sebagai Employer Branding” Bisnis 
Darmajaya 2, no. 2 (Juli 2016): h. 36. 

65 Ria Marginingsih “Kepemimpinan Kharismatik Sebagai Employer Branding”, h. 36. 
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4. Pemimpin memberikan contoh perilaku yang dapat di jadikan sebagai teladan oleh 

bawahan. Sehingga pemimpin mampu memberikan pengaruh yang lebih besar.66 

5. Pemimpin yang berkharismatik akan selalu melakukan komunikasi mengenai 

harapan-harapan kepada anggotanya dan juga memberikan kepercayaan kepada 

anggotanya. Tujuan dilakukan seperti itu agar anggota merasa percaya diri dan 

pekerjaan yang akan dilakukannya akan mampu terselesaikan tanpa ada paksaan.67 

6. Pemimpin kharismatik berperilaku yang dapat menimbulkan motivasi untuk 

mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang kharismatik selalu memberikan 

motivasi dengan memberikan tugas yang kompleks, menantang inisiatif, beresiko 

sehingga bawahan menjadi lebih bertanggung jawab dan tekun. Selain itu, seorang 

pemimpin selalu memberikan wejangan mengenai nilai kesetiaan.68  

Gambar berikut, juga merupakan bagian-bagian dari model karakteristik 

kepemimpinan kharismatik sebagaimana yang tampak berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ria Marginingsih “Kepemimpinan Kharismatik Sebagai Employer Branding”, h. 36. 

67 Ria Marginingsih “Kepemimpinan Kharismatik Sebagai Employer Branding”, h. 36. 

68 Ria Marginingsih “Kepemimpinan Kharismatik Sebagai Employer Branding”, h. 36. 
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1.1. Bagian-bagian model kepemimpinan kharismatik. 

 

Pemimpin kharismatik yaitu pemimpin yang pada dasarnya selalu tertarik untuk 

mengadakan atau menghasilkan perubahan-perubahan di dalam suatu sistem 

transformasi nilai-nilai pada diri pengikut atau bawahannya. Jadi pemimpin 

kharismatik dapat pula dimiliki oleh setiap orang yang dapat memenuhi syarat-syarat 

yang dinyatakan dalam beberapa pernyataan di atas. Di antara syarat itu ialah 

kehendak seorang pemimpin untuk menciptakan banyak perubahan-perubahan iklim 

dinamis dan perkembangan pribadi dari dalam diri para bawahan atupun pengikutnya, 

sehingga dapat merubah keadaan mereka, menumbuhkan rasa percaya diri, serta 

memberikan semangat dinamis dengan bersikap sebagai orang tua pengasuh.69 

Kharismatik biasanya diidentik dengan seorang kiai.70 Karena mengelola 

urusan rakyat dengan menggunakan kekuatan akal dan hati yang selalu merujuk 

dengan kearifan-kearifan Tuhan ketika ingin bertindak. Potensi akalnya yang tidak 

pernah berhenti berfikir menyelesaikan masalah umat dengan penuh kasih sayang, 

                                                           
69

Arsyad Azhar, Pokok-Pokok Manajemen, (Cet, III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 
138. 

70Sebutan kiai terkadang berkonotasi “Ulama” yang memiliki derajat “warasatul anbiyaa” 
(pewaris para nabi). Mereka disebut demikian karena mewarisi di atas rata-rata ummat mereka, yaitu 
ilmu, ketakwaan, kekuatan iman, akhlak mulia, rasa tidak tahan melihat penderitaan ummatnya, 
pengayoman, keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan,dan keikhlasan serta keuletan 
dalam mengajak kepada kebaikan. Kiai ini sebutan yang bersifat budaya dalam masyarakat. Bila 
disebut kiai maka teringat ulama. Masyarakat memandang kiai mewarisi sifat-sifat keteladanan yang 
mulia dan pengayoman yang teduh. Mereka membangun surau dan pesantren untuk kepentingan 
masyarakat. Mendarmaikan hidupnya untuk Allah swt. melalui khidmah (pelayanan) kepada 
ummatnya. Lihat Siti Muhibah “Keefektifan Kepemimpinan Kiai Pada Pondok Pesantren (Pada 
Pondok Pesantren Salafiyah d Provinsi Banten)” Alqalam 33, no. 2 (Desember 2016): h. 94. 
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raganya bekerja  keras  membantu  umat  dan  jiwanya selalu terkoneksi dengan 

Tuhan.71 

Kharisma yang dimiliki kiai memperoleh dukungan dan kedudukan di tengah-

tengah kehidupan masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang 

dimilikinya, sehingga melahirkan suatu etika kepribadian penuh dengan daya tarik. 

Proses ini bermula dari kalangan terdekat  kemudian mampu merembes ke tempat 

yang berjauhan. Kiai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama saja. Namun 

dalam konteks kehidupan di pesantren, kiai juga menyandang sebutan elit pesantren 

yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan 

keagamaan.72 

Kharismatik yang dimiliki seorang kiai di dalam kepemimpinanya di pondok 

pesantren menjadikan kiai sangat disegani dan dihormati oleh para bawahannya 

maupun santrinya begitupun masyarakat secara umum. Kelangsungan suatu pesantren 

tergantung kepada seorang kiai sebagai pimpinannya. Untuk itu seorang kiai 

merupakan orang yang harus memiliki kemampuan yang lebih besar sehingga dapat 

menjalankan perannya sebagai pimpinan pesantren. Berbicara mengenai peran kiai 

dalam hal kepemimpinan, maka tidak akan lepas dari tugas kiai dalam mengelola dan 

melakukan pengawasan (controling) di pesantren. Sehingga kiai yang menjadi tolak 

ukur dalam pengembangan suatu pesantren yang merupakan lembaga pendidikan 

Islam. 

4. Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren 

                                                           
71Izzah Faizahst Rusydati Khaerani “Pemimpin Berkarakter Ulul Albab” Kepemimpinan 

Pendidikan Islam Multikultural 1, no.1 (Juni 2014): h. 121. 

72Amir Fadhilah “Struktur dan Pola Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren Jawa” Hunafa 8, no. 
1 (Juni 2011): h. 104. 
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a. Pengertian Kiai 

Sebelum meninjau lebih jauh tentang peran kiai sebagai pemimpin di pondok 

pesantren, terlebih dahulu akan memberikan penjelasan dan istilah kiai itu sendiri. 

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) yang tinggi dan amal serta 

akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan 

bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya 

pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma yang dimiliki oleh kiai. 

Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila seorang kiai di salah satu pondok pesantren 

wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut sedikit berubah karena kiai yang 

menggantikannya berbeda mengenai konsep kepemimpinan yang dimilikinya.73 

Menurut Abdullah Ibnu Abbas yang dikutip dalam buku Hamdan Rasyid 

mengatakan, kiai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah swt. adalah dzat 

yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini.74 Sedangkan menurut 

Nurhayati Djamas menjelaskan bahwa kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama 

ataupun tokoh yang memimpin pondok pesantren.75 Sebutan kiai sangat populer 

digunakan di kalangan komunitas santri ataupun di lingkungan pesantren. Kiai 

merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, bukan saja karena kiai yang 

menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pondok pesantren, 

tetapi juga karena sosok kiai merupakan teladan dari nilai yang hidup di lingkungan 

komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang 

                                                           
73Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta, ELSAQ Press, 

2007), h. 169. 

74Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 
h. 18. 

75Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Jakarta: 
PT. Raja Grafinda Persada, 2008), h. 55. 
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dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya, 

kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilaku keseharianya yang sekaligus 

mencerminkan nilai-nilai kehihidupan dan menjadi ciri dari pondok pesantren seperti 

ikhlas, tawaḍu, dan beriorientasi kepada kehidupan ukhrāwi untuk mencapai riyāḍa. 

Menurut Munawar Fuad Noeh dan Mastuki dalam bukunya, adalah seorang kiai 

memiliki ciri-ciri utama yang dimiliki yaitu: (1) tekun dalam beribadah, yang wajib 

dan yang sunnah, (2) zuhud, melepaskan diri dari ukuran serta kepentingan materi 

duniawi saja, (3) memiliki ilmu tentang akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup, 

(4) mengerti dengan kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum dan 

(5) mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah swt. serta niat yang benar dalam 

berilmu dan beramal.76 

Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam buku Badruddin, seorang kiai 

memiliki karakteristik yang harus dimiliki, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:  

1) Seorang kiai tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak 

pula memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya selalu 

sejalan dengan ucapannya dan tidak memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan 

sebelum dia terlebih dahulu mengamalkannya. 

2) Mengajarkan ilmunya untuk pengetahuan yang dapat mendekatakan dirinya 

kepada Allah swt. dan selalu menghindari segala perdebatan yang sia-sia. 

3) Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan 

berbagai ibadah. 

4) Menjauhi godaan sifat penguasa yang jahat. 

                                                           
76Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 105. 



51 
 

5) Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan landasan dalilnya dari 

Al-Qur’an dan al-Sunnah. 

6) Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.77 

b. Peran Kiai Sebagai Pemimpin di Pondok Pesantren 

Kiai sebagai pemimpin di pondok pesantren sudah tidak diragukan lagi untuk 

memajukan pondok pesantren, karena sejak zaman dahulu kiai sudah menjadi tokoh  

di tengah-tengah masyarakat sebagai penggerak perjuangan masyarakat setempat 

untuk tercapainya tujuan yang di harapkan oleh masyarakat. Sejak zaman kolonial, 

para kiai sudah banyak melakukan gerakan sebagai pemimpin untuk mengusir para 

penjajah. Islam pada zaman penjajahan Belanda menjadi faktor utama bagi 

kelompok-kelompok suku bangsa yang tinggal berpencar diberbagai kepulauan, itu 

semua tidak lepas dari gerakan-gerakan perjuangan para kiai78 Begitupula 

kepemimpinan kiai di pondok pesantren yang menjadi tokoh utama, karena secara 

umum kiai atau pengasuh pondok pesantren adalah pendiri sekaligus pemilik pondok 

pesantren. Sehingga dengan demikian perkembangan serta kemajuan pondok 

pesantren tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh kiai. 

Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak 

bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, kharismatik dan wibawa, serta 

keterampilan kiai. Dalam konteks ini pribadi seorang kiai sangat menentukan, karena 

hal ini sosok kiai adalah tokoh sentral dalam lingkungan pesantren.79 Karenanya, 

                                                           
77Badruddin Hsubky, Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman (Jakarta: Gema Insani Pers, 

1995), h. 57. 

78Zmakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Kiai (Jakarta: LP3S, 2011), 
h. 94-97. 

79Zaini Hafidh “Peran Kepemimpinan Kiai dalam Meningkatkan Kualitas Pondok Pesantren 
Kabupaten Ciamis” Jurnal Administrasi Pendidikan 24, no. 2 (Oktober 2017): h. 117. 
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menelusuri kepemimpinan kiai dalam memimpin pondok pesantren penting dan perlu 

dilakukan. Jejak langkah kiai sepuh akan menjadi rujukan bagi generasi selanjutnya. 

Upaya dan kebijakan kiai dalam mengembangkan lembaga pendidikan juga perlu 

diketahui agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para penerus perjuangan kiai 

di pesantren untuk bekal dengan belajar dari kiai-kiai yang berhasil mengembangkan 

pondok pesantren.80 

Kiai merupakan pengendali utama pada lembaga pondok pesantren, karena 

semua keputusan ataupun kebijakan mengenai pengorganisasian pesantren 

berdasarkan otoritas seorang kiai. Dengan kata lain, model pengorganisasian 

pesantren merupakan suatu terjemahan dari pengasuh, pembina, pembimbing, dan 

pengarah. Posisi seorang kiai dalam sebuah pondok pesantren, laksana jantung bagi 

kehidupan manusia, karena merupakan perintis sekaligus pendiri dan pengelola 

pondok pesantren.81 

Kepribadian seorang kiai ditampilkan sebagai seorang pimpinan pesantren, 

yang menentukan kedudukan dan tingkat suatu pesantren. Sosok dan kecakapan kiai 

inilah yang menentukan dan mampu menggerakkan segala kegiatan yang ada di 

pesantren dengan pola dan kebijakan yang di atur sendiri. Kedudukan kiai dalam 

pesantren selain sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu dan kepribadian yang 

dimiliki dan patut diteladani, juga karena dia adalah pendiri dan penyebab adanya 

pesantren. Bahkan kiai adalah pemilik pesantren itu sendiri. Faktor inilah yang 

menyebabkan kiai sebagai faktor yang terpenting dalam pesantren, maka tidak 

                                                           
80Ahmad Faris “Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Pondok Pesantren” Anil Islam 8, 

no. 1 (Juni 2015): h. 127. 

81Ahmad Faris “Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Pondok Pesantren”,  h. 130. 



53 
 

mengherankan apabila para santri dan masyarakat menaruh kepercayaan dan 

menjadikan kiai sebagai sesepuh tempat kembali dari berbagai persoalan yang ada.82 

Proses kepemimpinan kiai pastinya akan muncul suatu interaksi (hubungan) 

kiai dengan komunitasnya di pondok pesantren. Dalam kehidupan sehari-hari, kiai 

dapat memberikan motivasi spiritual kepada para komunitasnya untuk dapat 

meningkatkan produktivitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi pondok 

pesantren. Misalnya, melalui taushiyah (pesan normatif) jika seseorang banyak 

berbuat kebaikan maka ia kelak akan mendapatkan balasan pahala dan rahmat dari 

Allah swt., atau dengan menggunakan pendekatan motivasi penteladanan (uswah), 

seorang kiai senantiasa shalat lima waktu dengan berjamaah secara istiqamah. Selain 

itu seorang kiai sebagai pemimpin pondok pesantren juga harus mampu berinteraksi 

positif dengan komunitasnya, mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dan rumusan 

visi-misi lembaga yang dipimpinnya. Peran ini didasari pada keyakinan bahwa 

sebuah interaksi di pondok pesantren merupakan sarana penting untuk mencapai visi-

misi, dan tujuan organisasi pondok pesantren.83 

Kepercayaan dan kejujuran yang dimiliki kiai merupakan modal besar dalam 

suatu organisasi. Kaitannya dengan kepemimpinan, pemimpin yang dapat 

menggambungkan antara perilaku perhatian terhadap manusia dan terhadap pekerjaan 

adalah dapat membentuk dan menumbuhkan ketaatan, kepatuhan, dan solidaritas 

                                                           
82Ahmad Faris “Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Pondok Pesantren”,  h. 131. 

83Devi Pramita “Kepemimpinan Kiai dalam Mengaktualisasikan Modernisasi Pendidikan 
Pesantren di Perguruan Tinggi (Studi Interaksionalisme Simbolik di Ma’Had Sunan Ampel Al-‘Aly 
UIN Malik Malang)” 4, no. 1 (Desember 2017): h. 26.  
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bawahan yang ada.84 Pemimpin demikianlah yang sekaligus menjadi seorang 

pemimpin. 

1) Interaksi Kiai di Pesantren 

Gambaran interaksi dalam Islam dapat ditemukan dalam al-Qur’an yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. terhadap sahabatnya. Hal demikian berdasarkan 

firman Allah swt. dalam QS Ᾱli ‘Imrān/3: 159. 

                    

                  

                

Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.”85 

Berkaitan dengan ayat tersebut, Waḥbah Ibnu Musṭafa al-Żuhaili menjelaskan 

sebagaimana Rasulullah membangun dan mengembangkan secara konsisten interaksi 

dengan para pengikutnya yaitu, Rasulullah saw. membangun suatu interaksi dengan 

para pengikutnya dengan santun, berinteraksi dengan baik, serta berkahlak mulia, 

bahkan Rasulullah saw. selalu melakukan diskusi dengan para sahabatnya untuk 

membicarakan hal-hal yang menyangkut masa depan dan hal yang bersifat duniawi.86 

                                                           
84Ṭariq Muhammad al-Suwaidan, Shina’atu al-Qaid, Terj, Samson Rahman, Sukses Menjadi 

Pemimpin Islami (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2005), h. 134. 

85Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103. 

86Waḥbah Ibnu Musṭafa al-Żuhaili, Tafsīr al-Munīr (Jilid; I, Beirut: Daar al-Fikr, t.t), h. 138. 
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Penjelasan di atas ada beberapa hal yang menjadi kunci yang dapat diambil 

sebagai teladan Rasulullah saw. pada saat melakukan interaksi diantaranya: 

a) Ramah, keramahan merupakan suatu sikap terpuji yang dicontohkan oleh 

Rasulullah saw. dalam berperilaku sehari-hari kepada para sahabatnya, dengan 

keramahan Rasulullah saw. dapat memikat hati para pengikutnya, karena pada 

dasarnya sifat ramah menjadi ciri sehatnya rohani seseorang. 

b) Lemah lembut, merupakan sifat yang ditampilkan saat melakukan interaksi dengan 

yang lainnya, dengan cara yang lemah kembut, kita dapat membangun 

keharmonisan antara sesama serta mendapatkan dukungan dan loyalitas penuh dari 

sesama. 

c) Kemurahan hati atau kesabaran, kesabaran menjadi alat yang paling baik untuk 

mencapai kesuksesan. Ketentuan hati dan kesabaran merupakan keahlian yang 

harus diasah dalam rangka membangun interaksi anatar orang lain. 

d) Tutur kata yang santun dan lembut,  dalam berbicara merupakan alat komunikasi 

efektif untuk melakukan interaksi, kelembutan bertutur kata menunjukkan 

kemuliaan budi pekerti seseorang. 

e) Hubungan yang baik, dengan bekal baiknya hubungan dengan siapa saja, maka 

tidak dapat diragukan interaksinya di hadapan sesamanya karena hubungan yang 

baik dapat menanam benih kedamaian di lingkungan. 

f) Musyawarah, dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan berbagai masalah serta 

kejadian yang sulit terpecahkan. 

 Penjelasan di atas merupakan aspek penting dalam keberhasilan membangun 

interaksi terhadap sesama terutama interaksi kiai di dalam pondok pesantren. Islam 

telah benyak mengajarkan kepada ummatnya dengan berbagai hal interaksi sesuai 
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dengan ajaran agama. Maka dari itu standar interaksi yang ideal adalah yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan di teruskan para ulama dalam konteks 

penelitian ini adalah seorang kiai yang menjadi sebagai warāsatul anbiyā’.  

Organisasi dalam pondok pesanatren memiliki ciri khas tersendiri dibanding 

dengan organisasi pada umumnya. Kekhasan tersebut muncul seiring dengan 

dominasi figur kharismatik kianya sendiri. Hasil dari proses dominasi tersebut 

memunculkan loyalitas, ketaatan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap suatu pimpinan 

organisasi.87 Artinya, seseorang selalu ingin berlama-lama dalam suatu organisasi 

(willingess to remain with the organization), selalu berharap terhadap hal-hal yang 

bersifat produktif (priduktivity that exeeds normal expectation), bersikap renda hati 

(altruistic behavior), serta bersifat respek (reciprocal).88 Islam juga memiliki konsep 

tentang kepatuhan, ketaatan sebagaimana yang diuraikan Muhammad bin Said al-

Qahthani bahwa, walayah al-wala adalah dukungan, pembelaan, cinta, pemuliaan, 

penghormatan, dan bersama-sama orang yang dicintai serta lahir dan bathin.89 

2) Kepatuhan terhadap Kiai  

Lingkungan pondok pesantren, santri harus mematuhi segala perintah dari kiai 

dengan cermat, menjalani masa belajar di pesantren mereka termasuk menjauhi diri 

dari kesenangan fisik, melaksanakan apapun yang diperintahkan kiai dan taat 

kepadanya. Ketaatan total kepada guru, menurut sebagaian pendapat berasal dari 

praktik mistis yang ada di timur tengah dan juga hubungan murid kepada guuru pada 

                                                           
87Edward L Power, Employee in the New Millenium (SAM Advance Management Journal 

Publication, 2000), h. 2. 

88“Employee Loyality as Adherence to Shared Morale Values” Jurnal of Managerial 22 (Maret 
2005): h. 1-3. 

89Muhammad bin Said al-Qahthani, Al-Wala’ wal Bara’, Terj. Salafuddin Abu Sayid, Loyalitas 
dan Antiloyalitas dalam Islam (Solo: Era Media, 2005), h. 94. 
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masa praislam mencapai puncaknya dalam doktrin yang khas Indonesia tentang orang 

suci (wali).90 

Hubungan antara pemimpin pondok pesantren dengan para santrinya, tampak 

tidak hanya sebatas pada hubungan antara guru dan murid saja. Akan tetapi lebih dari 

itu yaitu hubungan timbal balik dimana santri menganggap kia sebagai bapaknya 

sendiri, sementara itu kiai menganggap santrinya  sendiri sebagai titipan Tuhan yang 

senantiasa harus dilindungi yakni hubungan antara orang tua dan anak.91 Hubungan 

antara kiai dan santri, menurut perkembangannya sebagian pendapat mengatakan 

sudah mengalami perubahan. Perubahan pola hubungan ini terkait dengan proses 

modernisasi dan mobilitas sosial yang selalu terus berlangsung.92 Berdasarkan dari 

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa di dalam pondok pesantren nilai-nilai 

kesetiaan, kepatuhan, ketaatan, sinergi antara kiai sebagai pemimpin pondok 

pesantren biasanya menjadi dasar utama budaya kinerja dalam struktur organisasi di 

pondok pesantren, berdasarkan hal tersebut, kepatuhan dan ketaatan merupakan 

wujud suatu interaksi yang dilakukan antara kiai dan santrinya.  

Berkaitan dengan fenomena di atas, ajaran-ajaran klasik seperti taat dan 

keyakinan bahwa, semua ilmu dan kebaikan yang diperoleh oleh santri akan 

kehilangan maknanya tanpa kepatuhan dan ketaatan terhadap kiai. Pemaknaan 

tersebut tentu hal yang menunjukkan begitu berartinya suatu ketaatan dan kepatuhan 

di pondok pesantren. Santri merupakan bagian integral dari manajemen pondok 

pesantren,  maka dapat dikatakan bahwa kepatuhkan, ketaatan sangatlah kental 

                                                           
90Abdurrahman Mas’ud, The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching, Edisi 

Indonesia: Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 104. 

91Sindu Galba, Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi (Jakarta: Rieka Cipta, 1995), h. 63. 

92Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 123. 
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didapatkan di lingkungan pesantren. Apapun pola gaya kepemimpinan kiai akan 

selalu diikuti dengan ketaatan serta kepatuhan para santri dan juga yang terlibat di 

pondok pesantren. 

B. Tinjauan Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan pesantren lebih dikenal dengan 

sebutan pondok. Istilah pondok ini berasal dari pengertian asrama para santri atau 

tempat tinggal yang terbuat dari bambu, dan juga berasal dari kata Arab, funduq yang 

artinya hotel atau wisma. Perkataan pesantren sendiri berasal dari kata santri, dengan 

awalan pe di depan dan akhiran an yang artinya tempat tinggal para santri.93  

Pondok pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang 

dalam pelaksanaanya yaitu dengan sistem asrama (pondok), kiai dan masjid atau 

mushalla sebagai pusat lembaganya, sebab lembaga ini sudah lama ada di tengah-

tengah masyarakat Indonesia.94 Istilah pesantren menurut beberapa ahli mengatakan, 

pada mulanya pesantren dikenal di pulau Jawa karena pengaruh istilah pendidikan 

Jawa kuno, yang dikenal dengan sistem pendidikan asrama yakni kiai dan santri 

hidup bersama.95 

Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang 

merupakan komunitas tersendiri di bawahi pimpinan kiai dan dibantu para ustadz 

                                                           
93Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas (Cet; I, Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 39. 

94Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok 
Pesantren (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 39. 

95Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok 
Pesantren, h. 39. 
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yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau suaru sebagai 

pusat kegiatan peribadahan keagamaan. Di samping itu, gedung-gedung sekolah atau 

ruang-ruang belajar sebagai tempat tinggal santri selama 24 jam, dari masa ke masa 

mereka hidup kolektif antara kiai, ustadz, santri dan para seluruh pengasuh lainnya, 

sebagai suatu keluarga besar.96 

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sangat 

bergantung pada komitmen  masyarakat sebagai upaya pengelolanya, maka hal yang 

sejak awal pertumbuhan pondok pesantren memiliki bentuk beragam dan tak ada 

suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren. Meskipun bentuk pondok 

pesantren beragam, namun secara umum keberadaan pondok pesantren yang asli 

selalu dicirikan oleh standarisasi kitab-kitab klasik yang menjadi buku teks pelajaran 

wajib kutub al-muqarrarah yang biasa dikenal di lingkungan masyarakat dengan 

sebutan kitab kuning beserta dengan metode pelajarannya.97 Inilah yang menjadi ciri 

khas dari pondok pesantren dengan pelajaran kitab kuningnya. 

2. Ciri-ciri Umum Pesantren 

Ciri umum pesantren adalah mengikuti pola umum pendidikan Islam yang 

tradisional, yaitu pendidikan Islam yang tidak mempunyai lembaga formal, seperti 

pengajian yang biasa dilakukan di kampung-kampung. Pengajian ini dilakukan di 

rumah sendiri dengan orang tuanya sebagai guru atau di rumah-rumah guru ngaji, 

                                                           
96Imam Syafe’i “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter” Al-

Tadzkiyyah 8, no. 1 (2017): h. 62. 

97Maimunah “Kepemimpinan Pembelajaran di Pondok Pesantren” Fikratuna 7, no. 2 
(Desember 2015): h. 2. 
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masjid atau majlis taklim yang sederhana. Kemudian pendidikan Islam itu 

terlembagakan dalam bentuk pesantren.98 

Ciri umum yang kedua pesantren merupakan sosok pencari ilmunya sering 

disebut sebagai musafir pencari ilmu, sehingga banyak mereka layak untuk 

mendapatkan zakat karena termasuk sabīllillāh. Ciri ini berlaku dalam tradisi suatu 

pesantren mana saja walaupun sekarang mungkin bisa bergeser menjadi beasiswa 

santri. Musafir dimaknai sebagai orang yang berada dalam sebuah perjalanan. Santri 

disebut musafir ilmu karena ia selalu mengembara untuk mencari ilmu dari satu 

pesantren ke pesantren yang lainnya. Ia selalu haus akan ilmu. Musafir juga bisa 

dimaknai sebagai orang yang sedang mengembara di dunia spiritual. Santri adalah 

pengembara dunia spiritual. Ia mengembara dari satu tingkat spiritual ke tingkat yang 

lebih tinggi. Memang tidak semua santri sukses dalam pengembaraan spiritual, tetapi 

secara umum ciri santri memang seperti itu dan seharusnya begitu.99 

Ciri umum yang ketiga pesantren adalah sistem pengajarannya yang unik. 

Dikenal dua sistem pengajaran, yaitu sorogan dan bandungan atau weton. Sorogan 

diartikan dengan menawarkan kitab kepada kiai atau guru untuk dikaji. Dalam sistem 

sorogan ini, santri membawa sebuah kitab kepada kiai untuk dipelajari. Santri hanya 

mendengarkan kiai kemudian setelah itu beres membaca kitab atau menjelaskannya, 

baru santri kemudian membaca atau menjelaskan. Sorogan sifatnya individual.100 

Sorogan masih banyak ditemukan di berbagai pesantren salaf dan hampir tidak 

ada di pesantren khalaf. Sistem bandungan yang populer di pesantren salaf dan 

                                                           
98Guntur Cahaya Kusuma “Pesantren dan Kepemimpinan Kiai” Terampil 1, no. 1 (Juni 2014): 

h. 101. 

99Guntur Cahaya Kusuma “Pesantren dan Kepemimpinan Kiai”, h. 101. 

100Guntur Cahaya Kusuma “Pesantren dan Kepemimpinan Kiai”, h. 101. 
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khalaf. Di pesantren khalaf, sistem bandungan berkembang menjadi dinamika 

kelompok atau seminar kelas dan efektif dalam membangun dinamika santri dalam 

proses pembelajaran.101 

Bandungan adalah santri mendengarkan secara masif bacaan dan penjelasan 

seorang kiai atau guru. Setelah kiai atau guru selesai membaca atau menjelaskan, 

baru kemudian santri membaca secara berjamaah dengan santri lain. Bandungan bisa 

bersifat masif (semua santri terlibat dalam satu kali pengajaran tanpa ada 

pengelompokan) atau halaqah (mengelompokan santri menjadi beberapa keolompok 

dan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorng guru) tergantung dari 

kebutuhan.102 

3. Unsur-unsur Pondok Pesantren 

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam merupakan lembaga yang unik 

dalam sejarah pendidikan di Indonesia, karena mempunyai unsur-unsur yang berbeda 

dengan institusi lembaga pendidikan lainnya. Menurut Dhofier dalam buku 

Muhaemin Latif menyebutkan, paling tidak ada lima unsur penting yaitu pondok, 

masjid, kiai, santri, dan kitab kuning.103 

a. Pondok 

Pondok atau tempat tinggal para santri, merupakan suatu ciri khas yang ada di 

tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya. Pondok 

merupakan tempat dimana para santri tinggal dilingkungan pesantren, pondok 

biasanya berupa kamar yang di tempati beberapa santri.104 

                                                           
101Guntur Cahaya Kusuma “Pesantren dan Kepemimpinan Kiai”, h. 102. 

102Guntur Cahaya Kusuma “Pesantren dan Kepemimpinan Kiai”, h. 102. 

103Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas, h. 50. 

104Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren (Cet; I, Jakarta: IRD Press, 2004), h. 35. 
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Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang ciri-cirinya 

dipengaruhi serta ditentukan oleh pribadi para pendiri dan kepemimpinanya dan 

cenderung untuk tidak mengikuti suatu pola jenis tertentu. Kekuatan motivasi para 

pendiri maupun penyelenggara pesantren bukanlah sekedar kepentingan ekonomis, 

tetapi lebih merupakan amanat pendidikan keagamaan.105 

b. Masjid 

Masjid adalah bagaian integral dalam kehidupan pesantren. Ia tidak bisa 

terpisahkan dari suatu pesantren dan diyakini sebagai tempat yang sngat strategis 

untuk mengadakan proses belajar mengajar. Dalam sejarah pesantren, masjid 

dijadikan sentral kegiatan akademik kaum santri. Masjid tidak hanya sekedar 

dijadikan sebagai tempat ritual shalat lima wkatu saja, tetapi lebih jauh dari itu seperti 

pengajian kitab kuning yang hampir seluruhnya dilaksanakan di masjid terutama 

setelah shalat magrib dan subuh. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lembaga 

pendidikan lain yang tidak menjadikan masjdi sebagai inseparable element  dalam 

setiap kegiatan pengajaran.106 

c. Kiai 

Keunikan yang sekaligus sebagai magnet pondok pesantren adalah figur 

seorang kiainya, ini merupaka faktor yang sangat penting dan sekaligus sebagai 

syarat dalam tradisi Islam, yaitu seorang kiai atau ulama adalah pemegang ilmu-ilmu 

agama doktrinal. Tugas ini tidak dapat dilimpahkan kepada masyarakt umum, karena 

berhubungan dengan kepercayaan bahwa kiai atau ulama adalah pewaris para Nabi.107 

                                                           
105

Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok 
Pesantren, h. 41. 

106Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas, h. 53. 

107Choirul Arif, dkk, Manajemn Pesantren (Cet; I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 
223-224 
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d. Santri 

Santri adalah siswa maupun murid yang belajar di pesantren. Seorang ulama 

bisa di sebut sebagai kiai apabila memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam 

pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab 

kuning. Oleh karenanya itu, eksistensi kiai biasanya juga berkaitan dengan adanya 

santri di pesantren.108 

Pada umunya, santri terbagai menajadi dua kategori yaitu, pertama santri 

mukim yang merupakan murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap di 

pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal atau biasa dikenal dengan santri 

senior di pesantren yang biasanya membantu mengurusi kepentingan pesantren 

sehari-hari. Santri senior juga memikul tanggung jawab untuk mengajari santri-santri 

yunior tentang kitab-kitab dasar dan menengah.109 

Kedua, santri kalong yaitu para siswa yang berada disekitaran pondok 

pesantren. Mereka bolak balik dari rumahnya sendriri, para santri kalong berangkat 

ke pesantren ketika da tugas belajar dan aktifitas pesantren lainnya. Apabila pesantren 

memiliki lebih banyak santri mukim dari pada santri kalong, maka pesantren tersebut 

adalah pesantren besar. Sebaliknya pesantren kecil memiliki lebih banyak dari santri 

kalong di bandingkan dengan santri mukim.110 

e. Kitab Kuning 

Berdasarkan catatan sejarah, pesantren telah banyak mengajarkan tentang kitab-

kitab klasik, khusunya karangan-karangan dari mazhab Syāfi‘iyah. Pengajaran kitab 

                                                           
108Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren, h. 35. 

109Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren, h. 35. 

110Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren, h. 35-36. 
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kuning yang berbahasa Arab dan tanpa ada harakat atau biasa disebut dengan kitab 

gundul yang merupakan satu metode yang secara formal diajarkan dalam komunitas 

pesantren di Indonesia. Pada umumnya, para santri datang dari jauh di kampung 

halaman dengan tujuan ingin memperdalam kitab-kitab klasik tersebut, baik kitab 

uṣūl fiqh, fiqh, kitab tafsir, hadis dan lain sebagainya.111 

Kitab kuning dalam tradisi pondok pesantren diyakini sebagai referensi 

universal bagi komunitas pesantren terutama dalam mencari solusi bagi persoalan 

sosial keagamaan mereka. Bukan berarti bahwa posisi kitab kuning menggantikan 

peran al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Tetapi teks-teks yang 

terbungkus dalam kitab kuning adalah penjelasan secara detail tentang persoalan 

keagamaan yang juga merupakan merujuk pada al-Qur’an dan juga sunnah.112 

C. Kerangka Konseptual 

Dari teori yang telah diuraikan secara detail, selanjutnya melakukan kerangka 

konsep untuk memudahkan metode pembahasan hasil. Adapun kerangka konseptual 

dalam penelitian ini, digambarkan pada skema berikut.  

 

 

 

 

 

                                                           
111Amin Haidari, dkk, Masa Depan Pesantren, h. 37-38. 

112
Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas, h. 64. 
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                           Gambar 1.2. Kerangka Konseptual. 
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Dalam konteks penelitian ini, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman merupakan 

actor yang telah tiada. Namun secara keilmuan, tentu saksi hidup (murid) masih bisa 

mendeskripsikan sosok K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dari banyaknya sisi yang 

didapatkan sewaktu hidup, dikarenakan pernah belajar langsung dengan beliau 

(mengaji tudang). 

Untuk memudahkan niat dalam menggali penelitian kepemimpinan kharismatik 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan Pondok Pesantren 

Modern Al-Junaidiyah Biru Bone yang merupakan lembaga pendidikan Islam, maka 

yang dijadikan sebagai acuan adalah menemui saksi hidup (murid), kepala yayasan, 

dan kepala madrasah Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone dengan 

cara mengumpulkan berbagai literasi dan hasil wawancara yang dilakukan. 

Selanjutnya menjadikan teori dan konsep sebagai bahan utama dalam memulai 

penelitian ini untuk menemukan substansi penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan obyeknya maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif berdasarkan kajian lapangan (field research.1 Tujuan penelitian deskriptif 

kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena 

realitas sosial yang telah terjadi dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi 

ataupun fenomena tertentu.2 

Dalam situasi lapangan yang bersifat wajar sebagaimana adanya tanpa 

manipulasi. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang.3  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan 

Tanete Riattang, Kota Watampone Kabupaten Bone,  

 

 

                                                           
1Moleong, Lexy, J., Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

h. 6 

2Burhan Mungin, Peneltian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial Lainnya (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 68. 

3Robert Boghdan dan Steven  J. Taylor, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Terj. Arif 
Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 22 
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a. Selayang Pandang Pondok Pesantren  

Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone yang dulu dikenal 

dengan nama Pesantren Modern (Ma’had hadits) Biru Kab. Bone, berlokasi di 

Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kira-kira 2 km 

dari pusat kota Watampone bagian sebelah selatan dan kurang lebih 180 km 

dari kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan di atas tanah berukuran 

kurang lebih 1775 m2 yang disediakan oleh pemerintah Bapak Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II Bone (H. Suaib). Pondok Pesantren ini mulai dibangun pada 

tanggal 14 Februari 1972, peletakan batu pertama telah dilaksanakan, 

dibentuklah panitia yang terdiri dari ulama dan pemerintah untuk bersama-sama 

merealisir pembangunan ini. Karya keras tak mengenal lelah demi untuk 

melihat terwujudnya pesantren, maka Sekretaris (H.M. Arafah Ramadhan), 

selalu mengadakan approach kepada unsur-unsur pemerintah supaya ide ini 

dimana telah dibuktikan peletakan batu pertamanya dan dapat digarap terus 

pembangunannya. Pada tanggal 18 Maret 1973, oleh Bapak Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Drs. Fahruddin Ambo Enre, secara 

resmi membuka Pesantren Ma’had Hadits Biru dan mulailah kurikulum 

berjalan. 

Pesantren Modern Biru Kabupaten Bone lebih dikenal dengan Ma’had 

Hadits Biru. Nama ini dicetuskan oleh Syekh Abdul Azis Albah, seorang ulama 

Mesir yang mendapat tugas mengajar di Kabupaten Bone. Ma’had Hadits 

adalah bahasa Arab yang berarti “Pesantren Modern”. Karena Pesantren ini 

terletak di Kelurahan Biru, maka dinamakanlah Ma’had Hadits Biru atau 

Pesantren Modern Biru.Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 Yayasan 
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Pesantren Modern Kab. Bone mengadakan rapat bersama Pimpinan Pesantren 

Modern Biru Kabupaten Bone yang diikuti oleh wakil pimpinan (Abul Khair, 

S.H.I.) untuk membicarakan tentang pemberian nama bagi pondok pesantren 

atas prakrsa Bapak Kakanwil Kementerian Agama (Drs. H. Bahri Mappiasse, 

M.Ag). Nama yang diusulkan oleh beliau adalah Pesantren Modern Al-

Junaidiyah. Nama tersebut dimaksudkan untuk mengabadikan nama Anre 

Gurutta K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman (Pendiri pesantren). Pada tanggal 

12 Juli 2010 telah resmi menggunakan nama Pesantren Modern Al-Junaidiyah 

Biru Kab. Bone. 

Adapun Visi dan Misi yang dirumuskan ialah Visi: Terwujudnya 

pendidikan dan pengajaran yang berkualitas menuju terciptanya generasi yang 

bermoral, trampil dan mandiri yang dapat menjadi basic pembinaan 

masyarakat. Sedangkan Misi: (1) Menggali pengetahuan agama dan umum 

melalui pengkajian dan peningkatan mutu pendidikan, (2) Mengantarkan santri 

untuk memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan 

kematangan profesi, (3) Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar 

nilai-nilai Islam. Dalam perumusan visi dan misi tidak lepas dari nilai-nilai 

kehidupan yang dimiliki gurutta K.H. Muhammad Djuniad Sulaiman. 

b. Fasilitas 

Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kab. Bone telah memiliki 

fasilitas yang memadai untuk mendukung terciptanya pendidikan yang 

berkualitas antara lain: 

1) Gedung perkantoran berlantai 2. 

2) Ruang belajar santri berlantai 2. 
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3) Asrama santri putra dan (rusunawa)asrama putri berlantai 4. 

4) Masjid. 

5) Ruang laboratorium. 

6) Ruang perpustakaan. 

7) Ruang keterampilan menjahit. 

8) Ruang UKS. 

9) Ruang dapur umum santri. 

10) Perumahan guru dan Pembina. 

11) Gedung koperasi. 

12) Gedung serba guna. 

c. Prestasi 

Prestasi yang telah diraih Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kab. 

Bone antara lain : 

1) Juara Umum PORSENI Terpadu XI BEM STAIN Watampone pada tahun 

2008. 

2) Juara Umum pada lomba antar 4 Besar Pondok Pesantren se Sulawesi 

Selatan di Pesantren Mangkoso Kab. Barru pada tahun 2008. 

3) Mengikuti Lomba Menghafal 500 Hadits yang dilaksanakan oleh 

KADUBES Arab Saudi di Jakarta tahun 2011. 

4) Juara Umum pada kegiatan Pramuka Santri Nusantara (Penegak Bantara 

Putri) tingkat Kab. Bone di Kantor Kementerian Agama Kab. Bone tahun 

2012. 
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5) Juara II Lomba Teknologi Tepat Guna pada kegiatan Pramuka Santri 

Nusantara (Penegak Bantara Putri) tingkat Provinsi di Kaballangeng Kab. 

Pinrang tahun 2012. 

6) Juara III Lomba Mengarang 3 Bahasa, Inggris, Arab dan Indonesia pada 

kegiatan Pramuka Santri Nusantara (Penegak Bantara Putri) tingkat Provinsi 

di Kaballangeng Kab. Pinrang tahun 2012. 

7) Juara I  Hifzhil 30 juz danTafsir bhs Indonesia.Juara, Juara I  Hifzhil 30 juz 

dan Tafsir bhs Inggris. dan Juara 3 Hifzhil 30 juz pada MTQ tingkat provinsi 

Sul-Sel tahun 2019. 

8) Juara harapan I Hifzhil 30 Juz dan Tafsir bahasa Indonesia pada MTQ 

tingkat Nasional tahun 2019. 

d. Data Satri 

No. Jenjang Pendidikan 
Jumlah Santri 

Jumlah 
L P 

1  Madrasah Tsanawiyah 91 80 171 

2 Madrasah Aliyah 105 97 202 

3 Jumlah 196 177 373 

e. Struktur 

SUSUNAN PENGURUS 

PESANTREN MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU BONE 

PERIODE 2018 – 2022 

 

Pimpinan Pondok   : Drs. KM. H Jamaluddin Abdullah M.Th.I 

Wakil Pimpinan I   : DR. KM. Muslihin Sultan M.Ag 
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Sekertaris      : Dliyauddin Huzaifah S.H.I. 

Bendahara      : Abul Khair Huzaifah, M.H.I 

Lembaga-lembaga : 

1) Kepala Madrasah Aliyah : Murniati S.Ag. M.Pd.I 

2) Kepala Madrasah Tsanawiyah : Drs. A. Ansari, M.Pd.I 

3) Kepala Unit Intensifikasi Bahasa Asing : Syamsualam, S.Pd.I., M.Pd.I 

4) Kepala Unit  Pembinaan Akhlaq Santri : M. Ridwan SH 

5) Kepala Unit  Intensifikasi Da’wah : Sulhan., S.Pd.I., M.Pd.I 

6) Kepala Unit  Pengemb. Bakat dan Minat : A. Ilmiah Makmur S.Ag. 

M.Pd.I 

7) Kepala Unit  Kesehata Sekolah : Syafaruddin S.Pd.,  M.M. 

8) Kepala Unit  Kebersihan Kampus : Ahmad Muzhaffar Ishaq, S.T 

9) Kepala Unit Informasi dan Teknologi : A. Agus Alam  S.Ag. M.H.I 

10) Kepala Bagian Logistik : Drs. H.  Muh. Ishak Ahmad 

11) Kepala  Unit Sarana dan Prasaran :     H. Syamsuddin S.H.I., 

M.Pd.I 

12) Staf, Guru dan Siswa 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Historis 

Karena jenis penelitian ini adalah observasi historis, maka rujukan pertama 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang dijadikan sebagai 

pendekatan primer. Secara umum dapat dimengerti bahwa, pendekatan historis 

merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai 
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masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan kata lain yaitu penelitian 

yang mendeskripsikan fakta tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian 

dilakukan. 

Secara sempit, pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari 

sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan 

menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau history adalah studi yang 

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut 

kejadian atau keadaan yang sebenarnya.4 Sedangkan secara luas, pendekatan historis 

dalam penelitian ini adalah meninjau hasil yang didapatkan dalam pengkajian history 

untuk ditarik ulur dan dikemas dalam bentuk realita sebagai sesuatu yang memiliki 

asas manfaat sebagaimana tujuan dilaksanakan penelitian ini. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Kedua, menggunakan pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah 

melihat sesuatu dari sudut pandang faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi 

seseorang serta hubungan sesuatu dengan kondisi sosial yang terjadi.5 Oleh karena 

itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor yang mendorong terjadinya 

suatu hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar 

terjadinya proses tersebut.6 Dapat dipahami bahwa hubungan antar manusia dalam 

membentuk sebuah frame akademik secara jelas, karena gambaran tentang keadaan 

                                                           
4Taufik Abdullah dan M Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar (Cet; 

II, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), h. 92. 

5Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Ed. I (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 
241.  

6 Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 
h. 39. 
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masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

3. Pendekatan Psikologis 

Ketiga menggunakan pendekatan Psikologis. Psikologi atau ilmu jiwa adalah 

ilmu yang mempelajari jiwa seseorang  melalui gejala prilaku yang dapat diamati.7 

Dalam pendekatan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan atau tingkah laku 

manusia, sehingga pendekatan ini merupakan pendekatan yang penting untuk 

mengetahui kepemimpinan kharismatik K.H Muhammad Djunaid Sulaiman melalui 

saksi hidup beliau. 

4. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologis. Fenomena berasal dari kata Yunani yakni 

phainomena (yang berakar kata phaneim dan berarti menampak) sering digunakan 

untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigma 

harus disebut objektif. Fenomema adalah gejala dalam situasi alaminya yang 

kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara 

komperehensif dan ketika telah direduksi ke dalam suatu parameter akan 

terdefinisikan sebagai fakta.8  

Berangkat dari sudut pandang etimologi tersebut, maka  pendekatan 

fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami suatu 

fakta, gejala-gejala, maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan 

                                                           

7Abdullah Nata , Metodologi Studi Islam (Cet. VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
h.50.  

8Burhan Bungin, Metodologi Peneltian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 
Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), h. 20. 
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dinilai lewat kaca mata ilmiah.9 Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan 

fenomenologis digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun 

peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. 

Dengan demikian, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

bisa pula disebut sebagai pendekatan multidisipliner yang dijadikan sebagai 

pendekatan primer dan sekunder. Pendekatan multidisipliner dalam sebuah penelitian 

dikemukakan oleh Qamaruddin Hidayat bahwa pendekatan multidisipliner adalah 

sebuah pola pendekatan yang menggunakan beberapa disiplin ilmu sebagai basis 

analisis terhadap obyek atau masalah yang sedang diteliti.10 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan penelitian dalam 

memperoleh data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau kelompok.11 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, 

diperoleh secara langsung dari saksi hidup (kerabat, murid, ketua yayasan dan kepala 

madrasah). 

2. Data Sekunder 

                                                           
9Pius A. Partanto, Kamus Ilmiyah Populer (Cet. I; Surabaya: Arkola, 2001),  h. 175. 

10Qamaruddin Hidayat “Multidisipliner di tengah Spesialisasi Ilmu-ilmu Keislaman” Perta 7, 
no. 2 (2005): h. 17. 

11Husain Umar, Research Methods In Finance And Banking (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2002), h. 82. 
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Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya 

dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para 

peneliti yang membahas tentang kepemimpinan kharismatik, laporan-laporan yang 

sejenis dan buku-buku literatur lainnya yang menunjang penelitian ini.12 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penelitian, karena metode ini merupakan strategi ataupun cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh baham-bahan, 

keteranga, kenyataan, serta informasi yang terpercaya. Metode pengumpulan data 

adalah teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Metode 

atau cara menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak terwujud dalam benda, tetapi 

hanya dapat diperlihatkan penggunaanya.13 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Library Research 

Library Research yaitu dengan mengkomparasikan beberapa literatur 

kepustakaan melalui referensi buku yang membahas tentang K.H Muhammad 

Djunaid Sulaiman. 

2. Field Research 

                                                           
12Husain Umar, Research Methods In Finance And Banking, h. 83. 

13Sudaryono, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), h. 205. 
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Field Research atau penelitian lapangan merupakan sebuah teknik terjun 

langsung ke lokasi penelitian dengan maksud memperoleh data yang lebih valid 

melalui pengamatan objek penelitian dan komunikasi langsung dengan berbagai 

informan. Adapun tahapan yang digunakan dalam field research yaitu sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah daftar pernyataan yang digunakan dalam penelitian untuk 

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

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

digunakan untuk mengamati karya-karya ataupun dokumen yang terkait dengan K.H 

Muhammad Djunaid Sulaiman. 

b. Wawancara 

Wawancara  adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menggali informasi dengan melakukan wawancara terkait pokok persoalan yang 

diteliti pada obyek penelitian dan dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam 

penelitian. Pedoman wawancara berisi item-item pertanyaan wawancara kepada 

pihak-pihak yang terkait. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan mempelajari dan 

mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan 

penelitian.14 Contoh dokumen yang dibutuhkan disini adalah biografi K.H 

Muhammad Djunaid Sulaiman. Data tersebut sangat membantu dalam penelitian 

untuk menggabungkan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, 

                                                           
14A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif  (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 
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sekaligus dapat menggambarkan dan mengungkap sosok K.H Muhammad Djunaid 

Sulaiman. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti sendiri. Penulis juga menggunakan pedoman wawancara slip dan 

menggunakan alat perekam (tape recorder). Adapun pedoman wawancara digunakan 

dengan asumsi bahwa instrumen ini dapat lebih mengarahkan serta mempermudah 

penulis untuk mengingat pokok-poko permasalahan yang akan diwawancarakan.15 

Dengan cara demikian wawancara akan dapat terfokus pada pokok permasalahan 

sehingga berbagai hal yang kemungkinan terlupakan dapat diminimalisasi. 

Slip dapat diartikan sebagai potongan-potongan kertas semacam kartu kutipan 

yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Setiap slip diberikan identitas, baik 

nomor maupun nama interviewee atau informan. Selanjutnya, slip ini disusun secara 

sistematis untuk memudahkan pengolahan dan menganalisis data. 

Instrumen selanjutnya yang digunakan dalam kegiatan wawancara adalah tape 

recorder yang digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara 

berlangsung. Alat ini penting, mengingat kemampuan yang dapat meminimalkan 

kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis dari hasil 

wawancara. 

Penelitian ini, wawancara yang akan dilakuakan diarahkan kepada sumber data 

yaitu informan yang diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

kepemimpinan kharismatik K.H Muhammad Djunaid Sulaiman dalam 

                                                           
15 Dalam ilmu penelitian yang menggunakan metode wawancara, dikenal dua istilah yaitu; 

interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Dapat dipahami bahwa wawancara 
hanya bisa terlaksana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. 



79 
 

mengembangkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pengetahuan 

dari para informan tersebut dapat diklasifikasikan melalui pertimbangan-

pertimbangan: 1) mengetahui atau menguasai dengan lebih baik masalah yang diteliti, 

2) sebagai orang yang terlibat langsung dengan K.H Muhammad Djunaid Sulaiman 

selama beliau masih hidup (keluarga, murid).  

F. Teknik Analisa Data 

Dalam tahapan ini, analisis data dimaksudkan untuk lebih mempertajam data 

yang didapatkan melalui jenis data kualitatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memilah data yang lebih konferehensif untuk dijadikan sebagai data akhir penelitian 

yang diharapkan mampu bersinergi dengan kebutuhan ilmu pengetahuan saat 

sekarang ini. 

Dalam menganalisis data yang tersedia, dapat menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian langsung dirinci 

secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data, lalu laporan-laporan 

tersebut direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu penyajian kesimpulan informasi sistematis yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang didapat dijadikan acuan 

untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, 

yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 

Tahapan akhir dari analisis data, data akan dijadikan sebagai temuan dalam 

penelitian ini. Proses interpretasi dilakukan terhadap data-data, baik yang dihasilkan 
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dari wawancara, observasi, data kepustakaan serta dokumen dengan tetap berpegang 

padah hipotesis-hipotesis yang muncul dari penelitian. Dari proses tafsir ini 

diharapkan akan muncul hipotesis baru, khusus mengenai kepemimpinan kharismatik 

K.H Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan Pondok Pesantren 

Modern Al- Junaidiyah Biru Bone yang merupakan lembaga pendidikan Islam.16 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara untuk 

mengecek keakuratan data. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persistent observasion, bertujuan untuk memahami secara mendalam, 

dilakukan pengamatan secara berulang-ulang agar data yang dikumpulkan 

betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Triangulation (triangulasi), yaitu untuk mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh. 

3. Member Check, diskusi teman sejawat secara langsung pada saat wawancara 

dan secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil 

wawancara dan yang sudah ditulis dalam penelitian. 

4. Referential adequacy check, pengecekan kecukupan referensi dengan 

mengarsip data-data yang terkumpul selama penelitian di lapangan. 

 

                                                           

16Leech Geoffry, Prinsip-Prinsip Pragmatik, Terj. M.D. Oka (Jakarta: Universitas Indonesia 
Press, 1993), h. 78. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Biografi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dilahirkan di desa Kading (sekitar 10 km 

dari kota Watampone), kecamatan Awangpone kabupaten Bone provinsi Sulawesi 

Selatan, pada tanggal 19 Agustus 1921 M/14 Dzulhijjah 1339 H dari pasangan 

keluarga bangsawan dan keluarga agamawan (panrita) yaitu pasangan K.H. Sulaiman 

Rasyid (Petta Kali Bone) dan Hj. St. Fatimah (Puang patu).1 

Kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini sangat tepat 

disematkan kepada K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman. Ayahnya bernama K.H. 

Sulaiman Rasyid yang merupakan Kadi kerajaan Bone ke 15 (1946-1951). Adapun 

ibu dari K.H. Sulaiman Rasyid bernama st. Aisyah (panggilan puang Isa) sedangkan 

ayahnya bernama H. Abdul Rasyid (Imam Macege). H. Abdul Rasyid adalah putra 

dari H. Gundri dari daerah Palakka yang dikenal oleh masyarakat waktu itu adalah 

ulama besar dan juga seorang wali.2 

Adapun ibu dari K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman bernama Hj. Andi 

Fatimah (puang patu) putri H. Abdul Rahim Imam kerajaaan Lipukasi kabupaten 

Barru yang masih kerabat dengan karaeng Lipukassi. H. Abdul Rahim ikut saudara 

perempuannya (istri raja Bone Lapawawoi Karaeng Sigeri) ke Bone dan mengajarkan 

agama Islam sampai wafat pada tahun 1925 dan dikuburkan di ujung pattiro 

kabupaten Bone.3 

                                                           
1Muhammad, Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 168. 

2Muhammad, Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 168. 

3Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 170. 
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Diketahui bahwa, K.H. Sulaiman Rasyid pernah menjabat Kadi Bone, sekaligus 

cucu dari K.H. Adam (Kadi ke 11) dari pihak ibu, kemudian dari pihak ayah 

merupakan putra dari seorang ulama ternama di Bone yakni Haji Abdul Rasyid Imam 

Macege. Sebelum menjadi Kadi, K.H. Sulaiman Rasyid pernah mendampingi dua 

Kadi sebelumnya, yakni K.H. Abdul Hamid dan K.H. Ali Hamid. K.H. Sulaiman juga 

pernah menuntut ilmu di Mekkah selama 6 tahun. Setelah kembali ke Bone, K.H. 

Sulaiman Rasyid diangkat menjadi Imam Distrik Awangpone pada tahun 1891. 

Disana, K.H. Sulaiman Rasyid membina pengajian al-Qur’an dan kitab kuning.4 

Adapun kakek dari K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman bernama K.H. Adam 

yang merupakan cucu dari Kadi K.H. Arab Harun (Kadi kerajaan Bone ke 5). K. H. 

Arab Harun merupakan cucu dari Syekh Ismail (Kadi kerajaan Bone ke 2). Syekh 

Ismail merupakan putra dari Faqih Amrullah (Kadi Bone pertama). Ibu Syekh Ismail 

adalah putri Kadi Arab Harun yang merupakan hasil dari perkawinannya dengan 

keponakan raja Bone Manieng Arudata (raja Bone ke 26). Ibu dari ibu Syekh Ismail 

bernama Sitti Khadijah. Ayahandanya masih keponakan dari raja Bone Latenritappu 

(Sultan Ahmad Syamsuddin) raja Bone ke 23. Sehingga tidaklah mengherankan jika 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman menjadi manusia Pattola Palallo.5 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman merupakan anak kedua dari delapan 

bersaudara, laki-laki lima orang dan perempuan tiga orang. Adapun nama-nama 

sudaranya yaitu, 1) K.H. Rafi Sulaiman, 2) K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, 3) 

Muhammad Jamal Sulaiman (Ayahanda H. M. Asyiari Djamal, Ketua Yayasan Al-

                                                           
4Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Serta Peranan 

Kadi, (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 55-56. 

5Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 169. 
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Ikhwan Jakarta), 4) Hj. Sitti Naimah Sulaiman, 5) Hj. Dimjati Sulaiman, 6) Hj. 

Muawiyah Sulaiman, 7) Hj. Muaiynah Sulaiman, 8) Muhammad. Asnawi Sulaiman.6  

Pada masa kecil, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dididik di Pesantren 

Nurul Ilmi Awangpone desa Kading oleh ayahnya K.H. Sulaiman Rasyid. Dalam usia 

13 tahun, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman (13 tahun) bersama kakaknya K.H. 

Rafi Sulaiman (17 tahun) diutus oleh ayahnya untuk belajar di Makkah menimba 

ilmu-ilmu Islam oleh beberapa ulama. Mereka berdua bermukim di Mekkah (selama 

13 tahun) dirumah pamannya Syekh Abdul Rahman Bugis (ayahanda Syekh Husen 

Bugis). Syekh Husen Bugis merupakan sepupu dari K.H. Sulaiman Rasyid.7 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman memulai pelajarannya sekolah di Mekkah 

pada kelas dua Ibtidaiyyah dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah dan 

selanjutnya berhasil menamatkan pelajarannya di Madrasah Aliyah dengan predikat 

terbaik dari 14 orang santri. Setelah belajar secara tradisional dari beberapa ulama, 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman juga belajar secara klasikal di madrasah al-

Shawlatiyah yang merupakan sebuah madarasah ternama yang mencetak ulama-

ulama besar. Di usia 15 tahun, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sudah menghafal 

al-Qur’an sebanyak 30 Jus (menghafal al-Qur’an sekitar satu tahun). Disamping itu, 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman  juga mendapatkan predikat terbaik dan rangking 

satu di sekolahnya.8 

Setelah tamat dari madrasah al-Shawlatiyah pada tahun 1945, K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman mulai mengajar di madrasah tersebut selama 3 tahun (mulai tingkat 

                                                           
6Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi, Pendidikan dan Dakwah, h. 170. 

7Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 170. 

8Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 171. 
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Tsanawiyah sampai denga Aliyah). Adapun muridnya yang terkenal yaitu Dr. Zaki 

Yamani, mantan menteri perwakafan kerajaan Arab Saudi.9 Selain itu, K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman  juga aktif di organisasi pemuda pejuang kemerdekaan 

bersama temannya dari Indonesia. Pada waktu diproklamirkan kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman beserta 

kakanya K.H. Rafi Sulaiman masih berada di Mekkah, namun tidak ketinggalan 

untuk turut andil memeriahkan semangat kemerdekaan yang sekian lama di idam-

idamkan oleh seluruh warga Indonesia baik yang dalam negeri maupun diluar 

negeri.10 

Pada tahun 1947, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman kembali ke tanah air 

menuju kabupaten Bone, negeri asalnya untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki atas 

panggilan orang tuanya dan masyarakat kabupaten Bone waktu itu, berhubung 

kondisi masyarakat Bone pada waktu itu, memang membutuhkan sosok ulama yang 

memiliki ilmu agama yang luas. Walaupun para syekh (pengajar) di madrasah al-

Shawlatiyah sangat berat hati untuk melepaskan K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman.11 

Pada tahun 1950, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman menikah dalam usia 30 

tahun dengan Andi Sappewali binti Andi Ope Cangkung (usia 11 tahun) yang 

kemudian diganti namanya oleh K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sendiri sewaktu 

akan menikah menjadi Andi Daniah yang berarti buah yang mudah dipetik (dekat). 

                                                           
9Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi, h. 115. 

10Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Serta Peranan 
Kadi, h. 57. 

11Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 171. 
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Meskipun alasan mengganti nama tidak ditemukan, namun peneliti 

beranggapan bahwa, dalam peradaban bugis, dikenal istilah Lontara Assikalibineng 

yang merupakan sistem pengetahuan sangat rahasia dan spesifik. Disamping itu, 

posisi Lontara Assikalaibineng berperan penting dalam membentuk prilaku 

masyarakat bugis. Lontara ini adalah sebuah teks yang menyajikan pengetahuan 

masyarakat mengenai hubungan suami istri dengan segala aspeknya, termasuk tata 

cara, doa-doa hingga aspek filosofinya.12 Olehnya itu bisa dikatakan bahwa, K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman mengganti nama Andi Sappewali menjadi Andi 

Daniah, merupakan sebuah do’a untuk menjadikan Andi Daniah sebagai istri yang 

selalu dekat dengannya. 

Perlu diketahui bahwa, Andi Daniah merupakan turunan bangsawan dari 

kabupaten Wajo dan Datuk Luwu. Ibunya bernama Hj. Andi Aki (dimakamkan di 

Kalokoe Bone) dan ayahnya keturunan Datuk Luwu bernama Andi Cangkung 

(dimakamkan di desa kaluku Pompanua kabupaten Wajo). K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman menikah dengan Andi Daniah pada waktu memasuki desa Akkotengeng 

kecamatan Sajoanging kabupaten Wajo.13 

Dari keseluruhan anak K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, tidak dijumpai 

yang mewarisi keulamaannya, namun umumnya mereka alumni perguruan tinggi 

Islam dan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga pengetahuan dan kedalaman 

ilmu agama yang dimiliki oleh anak-anaknya, tidak langsung diaplikasikan di tengah-

tengah masyarakat, melainkan menjadi pendidik di sebuah instansi. Enam orang 

                                                           
12Muhlis Hadrawi, ASSIKALIBINENG: Kitab Persetubuhan Bugis,Cet. V (Makassar: Ininnawa, 

2017), h. 2. 
13Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 172. 
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diantaranya bekerja di Departemen Agama, tiga di Pengadilan Agama dan satu dosen 

di IAIN Bone.14 

Menurut Hamzah Junaid bahwa sebagai anak tertua (Sulung), telah dipesankan 

oleh K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman untuk mengurusi adik-adiknya khususnya 

dalam hal pendidikan. Satu-satunya anak dari K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

yang menimba ilmu di luar Sulawesi yaitu Junaid Bin Djunaidi (Sekarang Dosen di 

IAIN Bone). Adapun yang lain hanya menempuh pendidikan di Bone dan di 

Makassar.15 

B. Nilai-nilai Kepemimpinan Kharismatik K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman. 

K.H Muhammad Djunaid Sulaiman merupakan pemimpin kharismatik yang 

memiliki kewibawaan, keikhlasan dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap 

kesehariannya. Adapun nilai-nilai kepemimpinan kharismatik yang dimiliki, 

diantaranya: 

1. Ada Tongeng 

K.H Muhammad Djunaid Sulaiman setiap langkah yang ditempuh oleh beliau, 

selalu mengedepankan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk Ada Na Gau. Baik pada 

saat berceramah begitupun ketika terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok 

yang mampu memberikan pencerahan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat. 

Pernah suatu ketika, pada masa pemerintahan Raja Bone Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim, ingin menerapkan suatu aturan bahwa yang boleh memerintah atau 

menjadi pemimpin di kabupaten Bone harus bergelar Andi (keturunan Raja/ 

                                                           
14Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biogarafi,  Pendidikan dan Dakwah, h. 

172. 

15Hamzah Djunaid (65 tahun), Anak K.H Muhammad Djunaid Sulaiman,  Wawancara, 
Watampone, 25 Juli 2019. 
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bangsawan). Namun hal tersebut dibantah habis habisan oleh K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman dengan dalih bahwa dimata Allah swt. kedudukan manusia semua 

sama. 

Akhirnya pada waktu itu, terjadi perbedaan pendapat antara Raja Bone Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dengan K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman yang pada 

akhirnya dilaksanakanlah sistem musyawarah (Tudang Mappasiduppa Rapang) 

dengan melibatkan para tokoh masyarakat untuk membahas persoalan tersebut. 

Pendapat K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman menyatakan bahwa, ketika hanya 

bangsawan yang bergelar Andi yang bisa menjadi pemimpin, maka masih terjadi 

yang namanya perbudakan. Padahal Islam melarang keras yang namanya perbudakan. 

Alhasil, musyawarah yang dilakukan pada waktu itu berpihak kepada K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman.16 

Nilai Ada Tongeng K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam membangun 

benteng ketauhidan di kabupaten Bone dalam mengembangkan agama Islam, telah 

menjadi nafas dalam dirinya dan menjadi semangat tersendiri beliau dalam 

menyampaikan kepada siapa saja yang mendekati perbuatan syirik. Menurut Dr. 

Fathurrahman, pernah suatu ketika, Gurutta melakukan protes kepada Bupati ke-12 

Bone Andi Syamsu Alam . Menganggap dirinya berada pada jalan Allah swt. maka 

tidak menghalangi Gurutta untuk menyampaikan kepada Bupati Bone, terkait 

penolakan terhadap rencana pendirian patung Arung Palakka (Raja Bone ke XV) di 

sekitar sungai Palakka pada tahun 1992.17 

                                                           
16Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi, Pendidikan dan Dakwah, h. 189. 

17Fathurramhan (53 tahun),  Santri K.H. Muhammad Djunaid Sulaiaman, Wawancara, 
Watampone, 28 Juli 2019. 
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Adapun alasan penolakan Gurutta K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman yaitu 

sebagian kecil masyarakat di Bone pada saat itu, masih dipengaruhi dengan berbagai 

adat kebiasaan seperti penyembahan berhala dan masih ada yang percaya bahwa ada 

kekuatan gaib yang dapat diminta pertolongan selain dari Allah swt. disungai yang 

luas tersebut. Masih ada sebagaian masyarakat setelah lebaran, hari raya, panen padi 

dan pengantin baru, membiasakan keluarganya berkunjung ataupun mandi di sungai 

Palakka, dengan anggapan sungai Palakka keramt. Sebelum mandi di sungai tersebut 

diharuskan melempar telur sekurang-kurangnya dua butir dan terkadang ada yang 

membawa ayam untuk dilepas di pinggir sungai Palakka. Sungai tersebut setiap 

tahunnya ramai di kunjungi masyarakat yang percaya kebiasaan nenek moyangnya. 

Setelah itu, pergi ke makam Arung Palakka berziarah hingga ada yang meminta doa 

pada kuburan tersebut. Terlebih lagi ketika patung Arung Palakka ditempatkan di 

pinggir sungai tersebut. Semakin menambah keyakinan masyarakat yang semakin 

hari merusak aqidahnya. Maka dari itu patung yang akan didirikan di pindahkan di 

Taman Bunga depan rumah jabatan Bupati Bone.18 

Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa, K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman dalam menebarkan panji-panji Islam, selalu dimulai dari dirinya sendiri. 

Sebuah nilai kebenaran Ilahi yang melekat dalam diri K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman, telah menjadi alarm ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang 

bermuara kepada kondisi sosial yang memiliki ketimpangan. 

Lanjut Dr. Fathurrahman, menuturkan bahwa, Gurutta K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman termasuk ulama yang tegas dan pendiam. Setiap apa yang 

disampaikan, hal itulah kemudian yang dijadikan masyarakat untuk diikuti. Bahkan 

                                                           
18 Fathurramhan (53 tahun), Wawancara. 
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tidak pernah Gurutta mengatakan sesuatu hal dan itu tidak dibuktikan dengan 

perbuatan. Makanya Gurutta itu diberikan gelar ulama “Ada Na Gau” (Sesuai 

perkataan dan perbuatan).  

“Iyyapa Wedding Riaaseng Ulama, Rekkuwa Napoadai Adae, Napannessai 
Sibawa Pangkaukeng” 

 Artinya: 

Seseorang bisa dikatakan ulama, manakala menyampaikan sesuatu dan 
dilakukan).19 

Pernyataan Dr. Fathurrahman diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh 

K.H. Jamaluddin Abdullah bahwasanya, 

Saya pernah ditegur oleh Gurutta disaat makan siang bersama. Pada saat itu, 

masih ada sisa-sisa nasi dipiring saya dan kebetulan posisi Gurutta pas 

disamping saya. Sehingga disampaikanlah bahwa, berkah dan rahmat Allah 

swt. ada pada sisa-sisa nasi tersebut. Seketika itu juga, langsung saya habiskan 

sisa-sisa nasi itu yang memang sebelumnya piring Gurutta sudah bersih tanpa 

ada sebiji nasi yang tersisa.20 

Untuk itu, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa, K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman termasuk tipikal ulama kharismatik yang memiliki karakter tegas tanpa 

pandang buluh ketika hal yang disampaikan itu adalah kebenaran. Dalam bugis Bone 

dikenal dengan istilah  Ada Tongeng. 

2. Getteng (Teguh Pendirian). 

Getteng dalam bahasa Indonesia artinya teguh. Kata ini pun berarti setia pada 

keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama 

                                                           
19 Fathurramhan (53 tahun), Wawancara. 
20 Jamaluddin Abdullah (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone dan 

Santri K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, Wawancara, Watampone, 29 Juli 2019. 
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halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekiaan, dan kepatuhan. Nilai keteguhan ini 

terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan oleh To Ciung Maccae ri Luwu 

bahwa empat perbuatan nilai keteguhan yaitu: tidak mengingkari janji, tidak 

mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, tidak mengubah 

kesepakatan, dan jika berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung.21 

Seorang ulama tersohor seperti K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, dalam 

kiprahnya sebagai ulama, telah nampak dipermukaan sebagai ulama yang memiliki 

nilai Getteng (teguh pendirian). Hal demikian bisa dilihat pada waktu K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman berniat ingin mendirikan pondok pesantren di 

kabupaten Bone. Pada waktu itu, ketika Gurutta merasa kurang dalam penyebaran 

agama Islam melalui pengajian rutin di mesjid Raya Watampone dikarenakan 

mayoritas jamaah dari kalangan orang tua, sehingga Gurutta memutuskan untuk 

membentuk sebuah lembaga yang nantinya akan dihuni oleh generasi muda mudi 

sebagai generasi di kabupaten Bone dalam mengembangkan pendidikan Islam.22 

Sebagai sosok yang memiliki begitu banyak tanggung jawab untuk 

menyebarkan agama Islam di kabupaten Bone, tentu banyak menyita waktu Gurutta. 

Mulai dari panggilan masyarakat untuk berdakwah, sampai kepada tugasnya sebagai 

memberikan pengajian rutin di mesjid raya, tidak menyurutkan niat Gurutta untuk 

mendirikan pondok pesantren di kabupaten Bone. Selama niat itu ikhlas dan berujung 

pada kebaikan, maka pantang mundur sebelum sampai pada tujuan, niscaya 

kekuasaan Allah swt. akan bersama dengan kita.23 

                                                           

21A. Rahman Rahim,  Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011)  h. 
133. 

22 Jamaluddin Abdullah (50 tahun), Wawancara. 
23 Jamaluddin Abdullah (50 tahun), Wawancara. 
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Dalam lingkup keluarga, nilai Getteng  K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, 

juga tidak luput dari pembinaan untuk anak-anaknya. Nilai Getteng selalu dijadikan 

sebagai nilai edukasi moral dalam keluarga. Menurut Junaid bin Djunaid, tidak 

adanya anak dari beliau yang mengikuti jejak karirnya dikarenakan, pada saat itu, 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman tidak menyukai ketika anaknya berhasil 

dikarenakan ada intervensi darinya. Bahkan seringkali diajak bicara K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman perihal masa depan anaknya, mumpung termasuk tokoh di 

kabupaten Bone, akan tetapi beliau tetap pada pendiriannya. (Nala MammekkoE, 

Rekkuwa Ripuadangngi).24 

Lanjut Junaid menuturkan bahwa, setiap anak diberikan kebebasan untuk 

memilih jalan hidupnya. Bahkan bisa dikata, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

bukan termasuk orang yang suka menggunakan ke populerannya sebagai ulama untuk 

membantu anaknya dalam menentukan jalan hidup. “ Iyyatu Abbaku, Dee Napujiwi 

Rekkuwa Engka Anakna Lolongeng Jama-jamang Nakarena Alena” (Tipikal K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman tidak suka kalau dirinya dijadikan sebagai batu 

loncatan bagi anak-anaknya dalam memiliki pekerjaan).25 

Dari sini bisa dilihat bahwa, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam 

memposisikan dirinya sebagai ulama, tidak serta merta menjadikan legalitas tersebut 

sebagai sebuah hasil yang bisa langsung dipetik buahnya, melainkan mesti ada 

sebuah proses yang dilakukan ketika ingin mencapai sesuatu. Bahkan bisa dikata 

beliau merupakan ulama yang tidak suka dijadikan sebagai ujung tombak dalam 

setiap persoalan, melainkan mesti bekerja keras, teguh pendirian ketika menghadapi 

                                                           
24 Junaid Bin Djunaid (46 tahun), Anak K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, Wawancara, 

Watampone, 25 Juli 2019 
25 Junaid Bin Djunaid (46 tahun), Wawancara. 
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segala persoalan. Dari sinilah terpancar nilai ikhlas K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman dalam membangun dunia pendidikan di kabupaten Bone. 

3. Masabbara (Sabar) 

Perjalanan panjang dan perjuangan tiada tara seorang ulama bugis dalam 

mengemban visi misi kenabian untuk menyebarkan dan mengembangkan pendidikan 

agama Islam, merupakan sebuah bentuk kesabaran dalam hal pengambilan sikap. 

Untuk menjadi seorang ulama, tidaklah mudah seperti membalikkan kedua telapak 

tangan, melainkan membutuhkan kesabaran dan keberanian dalam melangkah demi 

mencapai tujuan ummat, dalam bahasa bugis dikenal istilah Toddo’(keyakinan dari 

sebuah usaha). 

Menurut Hamzah Djunaid, selama hidup, K.H. Muhammad Junaid Sulaiman, 

tidak pernah berlaku kasar kepada siapapun. Dalam membangun bahtera rumah 

tangga pun tidak pernah mendapatkan beliau berlaku keras terhadap anak dan 

memaksa anak-anaknya untuk bekerja. Bahkan K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

ketika ditanya perihal masa depan anaknya, beliau hanya menyampaikan tergantung 

apa yang telah dilakukan.26 Lanjut Hamzah Djunaid menyatakan bahwa, beliau 

termasuk orang tua yang penyabar, tidak banyak bicara ketika berada di rumah. 

Ketika tidak ada hal yang penting untuk dilakukan, beliau lebih memilih membaca al-

Qur’an, membaca kitab dan menulis.27  

4. Siri (Malu) 

Sebagai sosok yang lahir dari rahim bangsawan dan ulama Bone, tentu etika 

dan estetika bangsawan dan ulama yang dimiliki, secara otomatis merambah pada 

sosok K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman. Seorang bangsawan, tentu sangat 

                                                           
26 Hamzah Djunaid (65 tahun), Wawancara. 
27 Hamzah Djunaid (65 tahun), Wawancara. 
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menjaga nilai Siri’ (malu)28 demi menjaga harkat dan martabat. Nilai siri’ merupakan 

poin penting yang mesti ditunjang dan dijaga dikalangan masyarakat bugis Bone pada 

khususnya. Siri’ dalam bahasa Indonesia artinya harga diri yang merupakan adat 

kebiasaan yang melembaga dan masih besar pengaruhnya dalam budaya kehidupan 

masyarakat Sulawesi Selatan. Masalah siri’ selalu menarik perhatian banyak orang 

yang hendak mengenal manusia dan kebudayaan bugis.29 

Sebagai seorang ulama berdarah bugis, formulasi kata siri’ tidak luput dari 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman untuk mengarahkan masyarakat kabupaten Bone 

pada khusunya untuk memahami siri’ sebagai nilai-nilai ke Islaman yang 

mengandung nilai hubungan manusia kepada Allah swt. melalui shalat lima waktu 

dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hubungan sosial) yang akan menjadi 

sebuah pola kehidupan di masyarakat bugis Bone.30 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa, salah satu pondasi K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kabupaten Bone yaitu 

sikap “Siri’ Sitongengna” (Malu pada Allah). Meskipun secara umum pengertian 

Siri’ hanya diartikan sebagai etika malu pada sesama, namun secara maknawi, bisa 

diartikan sebagai salah satu bentuk nilai ketauhidan untuk dijadikan sebagai patokan 

dalam membentengi diri dari prilaku-prilaku kemusyrikan. 

                                                           
28 Perlu dipahami bahwa, siri’ dalam bugis terbagi kedalam tiga golongan pengertian yaitu: 

pertama siri’ itu sama artinya dengan malu; kedua siri’ merupakan daya pendorong untuk 
melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang 
menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi 
adat, yaitu hukum menurut norma-norma adat jika tidak dilaksanakan; ketiga siri’ itu sebagai daya 
pendorong yang juga bisa ditujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja 
mati-matian, demi suatu pekerjaan atau usaha.  

29Mustari Idris Mannahao, The Secret Of Siri’na Pesse, (Cet. I;  Makassar: Pustaka Refleksi, 
2010), h. 2-10. 

30 Ansari (58 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Junaidiyah Biru Bone dan Santri K.H 
Muhammad Djunaid Sulaiman, Wawancara, Watampone, 2 Agustus 2019. 



94 
 

 
 

Sebagai alim ulama, tentu K.H Muhammad Djunaidi Sulaiman tidak serta 

merta melakukan revolusi tauhid di kabupaten Bone. Hal tersebut diindikasikan 

bahwa, pemahaman beliau terhadap keberadaan sebuah kebudayaan, merupakan 

sebuah bentuk nilai-nilai ke Islaman yang belum tersentuh sepenuhnya. Makanya 

dengan dasar “Siri’ Sitongenna” yang dimiliki, mampu memberikan pencerahan 

kepada seluruh masyarakat kabupaten Bone makna yang dikandung dari kata Siri’ 

yaitu makna ketauhidan. 

Dalam hal ini, K.H Muhammad Djunaidi Sulaiman semasa hidupnya, selalu 

menanamkan sikap Siri Sitongenna baik dilingkungan keluarga, masyarakat bahkan 

sampai kepada lingkungan pemerintahan. Sebuah modal besar untuk menjadi tokoh 

di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan memiliki sikap Siri Sitongenna sebagai 

jalan dalam mengarungi roda kehidupan dunia.31 

Menurut Hamzah Djunaid, ketika K.H. Muhammad Junaid Sulaiman tidak 

beraktivitas di luar, maka yang dilakukan beliau itu ada tiga, pertama mengaji, kedua 

membaca kitab-kitab dan ketiga menulis.32 Dari aktivitas K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman, bisa disimpulkan bahwa, suatu mata rantai yang saling berkaitan untuk 

selalu mendekatkan diri kepada Allah swt. kapanpun dan dimanapun. Sebagai 

seorang hamba, nuansa ke Ilahiyan mestinya selalu menjadi detakan nafas agar selalu 

terbimbing oleh Allah swt. kapanpun dan dimanapun kita berada. 

5. Lempu (Jujur) 

Istilah lempu menurut Kajao Laliddong yaitu, jangan mengambil tanaman yang 

bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, 

begitupun dengan pusakamu, jangan mengeluarkan kerbau dari kandangnya yang 

                                                           
31 Ansari (58 tahun), Wawancara. 
32Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
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bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu, jangan ambil kayu yang 

disandarkan yang bukan engkau menyandarkannya, jangan juga kayu yang sudah 

ditetak ujung pangkalnya yang bukan engkau menetaknya.33 

Menurut Jamaluddin Abdullah, pada saat Gurutta K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman aktif membawakan pengajian di mesjid Raya, setiap yang berhubungan 

dengan masalah keuangan mesjid, Gurutta selalu transparansi kepada seluruh jamaah. 

Sekecil apapun itu, pasti disampaikan kepada seluruh jamaah disaat pengajian 

berlangsung. Alhasil, sekitar tahun 70-an, Gurutta membentuk radam amatir sebagai 

bentuk syiar Islam. Disitulah kemudian setiap jum’at, kondisi keuangan mesjid 

disampaikan.34 

Menurut Hamzah Djunaid, pada saat beliau mempekerjakan seseorang pada 

kebun, beliau tidak pernah mengambil hak yang bukan haknya. Justru sebaliknya, 

pernah ada penjaga kebun beliau yang seakan-akan ingin menipu terkait dengan hasil 

kebun yang didapatkan. Meskipun beliau mengetahui hal tersebut, namun ia tidak 

membenci orang tersebut, justru dikirimkan suratul fatihah dan berpesan dalam 

bahasa bugis “Sukkuru’ki, Nasaba Tanniyato Idi Mappekkero” (Kita mesti 

bersyukur, karna bukan kita yang seperti itu).35 

6. Reso (Usaha) 

Salah satu yang menarik untuk dilihat dari perjalanan K.H Muhammad Djunaid 

Sulaiman dalam menyebarkan agama Islam adalah bagaimana beliau memiliki 

progress untuk membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam artian bahwa, 

                                                           

33A. Rahman rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, h. 17. 

34 Jamaluddin Abdullah (50 tahun), Wawancara. 
 
35 Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
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seorang ulama, tidak mesti hanya fokus pada penanaman nilai spiritual semata, 

melainkan bagaimana beliau seorang ulama memiliki perhatian terhadap kondisi 

perekonomian masyarakat sebagai bahagian dari kebutuhan duniawi. 

Menurut Hamza Djunaid, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman pernah 

mengatakan pada saat pengajian di mesjid Raya bahwa “Rekkuwa maelooki 

padeceengi akhera’ta, tapadeceengiwi tuo-tuo linoota” (ketika ingin memperbaiki 

kehidupan akhirat, maka perbaikilah kehidupan dunia). Hal inilah kemudian 

menjadikan posisi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman bukan hanya sebagai ulama 

spiritual, melainkan dijuluki sebagai pejuang ekonomi ummat sosialis36 

Pada tahun 1970-an, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman ketika ceramah selalu 

menyelipkan akan urgensi sebuah usaha (Reso). Ketika masyarakat Bone ingin maju 

dan berkembang, maka harus berkebun yang tujuannya bukan hanya untuk kebutuhan 

sehari-hari melainkan bisa menjadi tabungan untuk berangkat ke tanah suci Mekkah. 

Akhirnya pada tahun 1988, kabupaten Bone menjadi kabupaten dengan jamah 

terbesar di seluruh Indonesia yang menunaikan ibadah haji yang mayoritas 

merupakan petani cengkeh dan coklat.37 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman termasuk salah satu ulama kabupaten Bone 

yang memiliki lahan luas untuk berkebun, beliau membuka pemukiman diperkebunan 

dengan puluhan hektar dengan mempekerjakan masyarakat yang kurang mampu 

sambil memberikan pendidikan agama. Beliau memberikan dasar-dasar ajaran agama 

yang kuat, sehingga diharapkan dia mampu mewariskan dan mengajarkan kepada 

anak-anaknya kelak. Perinsip K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, jika orang tua 

memiliki pengetahuan agama yang kuat, tentunya akan diwariskan dan diajarkan ke 

                                                           
36 Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
37 Muhammad Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi, Pendidikan dan Dakwah, h. 185 
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anak-anaknya kelak, bagaimana mereka mendidik anaknya jika mereka dalam 

keadaan ekonomi lemah. Ia juga sering memberikan pesan kepada pekerjanya jika 

musim panen, janganlah kalian berbondong-bondong ke perkebunan hanya untuk 

memetik hasil saja, namun turunlah dan bantulah para pekerja kebun lain jika akan 

bekerja. Begitupun usaha lainnya termasuk usaha transportasi. Makanya tidak salah 

ketika beliau selalu berpesan untuk selalu berusaha ketika ingin maju dan 

berkembang. Namun yang menarik dari K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman adalah 

setiap tiba musim panen dan uang yang terkumpul dari  usaha transfortasinya, beliau 

selalu menyisihkan sebahagian hasil yang didapatkan untuk disumbangkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan, pembangunan lembaga pendidikan seperti mesjid, 

sekolah, dan tempat pengajian. Mungkin secara umum yang dilakukan oleh beliau 

adalah hal yang wajar dari perjalanan setiap ulama, namun beliau disini menunjukkan 

sesuatu yang lain dari pada yang lain yaitu, selalu menyisihkan hasil pendapatannya 

jauh lebih banyak untuk kepentingan masyarakat dari pada untuk keperluan dirinya.38 

Dari berbagai nilai-nilai kharismatik beliau yang mampu mempengaruhi dan 

memberikan perubahan yang besar di kabupaten bone dalam pembinaan dakwah dan 

pendidikan. Ini di jadikan sebagai pengajaran pembinaan di Pondok Pesantren Al-

Junaidiyah Biru Bone kepada santri. Menurut Usman keseharian santri-santri mulai 

dari bangun pagi selalu mengajarkan nilai-nilai yang dimiliki Gurutta selama 

hidupnya,  seperti sholat tasbih kemudian lanjut sholat subuh dan ber olahraga di pagi 

hari, baru kemudian melanjutkan sholat dhuha. Dalam kehidupan mondok, santri 

selalu di bina agar menjadi peribadi yang jujur, bijaksana, sabar, serta teguh dalam 

                                                           
38 Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
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pendirian yang nantinya mampu menjadi keluaran yang seperti Gurutta yang hidup 

dalam bermasyarakat tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.39 

C.  Kepemimpinan Kharismatik K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

Mengembangkan Pendidikan Islam di Kabupaten Bone (Pondok Pesantren 

Modern Al-Junaidiyah Biru Bone). 

Sebagai seorang ulama yang memiliki nilai keikhlasan dalam mengembangkan 

pendidikan Islam di kabupaten Bone, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman telah 

berhasil melahirkan sebuah peradaban baru di kabupaten Bone sebagai bentuk 

perjuangan, pengabdian tiada tara untuk menebarkan panji-panji ke Islaman di 

kabupaten Bone. 

Secara kasat mata, salah satu bentuk perjuangan K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman yang bisa dilihat dan dinikmati keberadaannya yaitu adanya lembaga 

Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone yang berdiri kokoh bahkan terus 

mengalami perkembangan baik dari sisi pengajaran terlebih lagi pada sisi 

pembangunan. 

1. Latar belakang berdirinya pondok pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone. 

K.H Muhammad Djunaid Sulaiman merupakan ketua di masjid Raya 

Watampone. Kegiatan yang dilakukan di masjdi tersebut ialah membina santri untuk 

menghafal al-Qur’an dan mengajarkan kitab kuning. Santri-santri tersebut di 

asramakan di samping masjid raya, santri-santri iniliah yang kemudian di bawah ke 

pesantren Ma’had Hadis Biru sebelum beralih nama menjadi Pondok Pesantren 

Modern Al-Junaidiyah Biru Bone. Santri yang dibawahnya itu sebagai santri Hafidz 

                                                           
39 Usman (30 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, Wawancara, 

Watampone, 2 Agustus 2019. 
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pertama di kabupaten Bone. Selanjutnya beliau mendirikan Yayasan Syiar Islam 

(YASLAM) pada tahun 1966, yayasan tersebut tidak hanya bergerak di bidang 

keagamaan dan dakwah melainkan di bidang kemasyarakatan, sosial dan bidang 

lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

a. Koperasi Mesra didirikan tahun 1967 (tidak aktif) 

b. Panti asuhan zubaedy didirikan pada tahun 1971 (aktif sampai sekarang) 

c. Balai pengobatan Mesra (aktif sampai sekarang) 

d. Raudatul Atfa Al-Mahmudiyah (aktif sampai sekarang) 

e. SMPS (Sekolah menengah kerja sosial) didirikan tahun 1989 (tidak aktif) 

f. STIKUM (Sekolah tinggi ilmu hukum) didirikan tahun1999 (tidak aktif).40 

K.H Muhammad Djunaid Sulaiman mendirikan pondok pesantren modern Al-

Junaidiyah pada tahun 1972 dengan pertimbangan bahwa kabupaten Bone tidak 

memiliki pesantren, sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan pesantren. Setelah 

berdirinya pesantren kemudian lahirlah kegiatan empat pondok pesantren Sulawesi 

Selatan yaitu As’Asaddiyah di Sengkang, DDI di Pare-pare, Yasrib di Soppeng dan 

Ma’had Hadis yang berubah menjadi Al-Junaidiyah. Kegiatan pertama yang 

dilakukan adalah memperingati Isra Mi’raj se Sulawesi Selatan yang dihadiri ulama-

ulama dari empat pesantren tersebut yang di lakukan setiap tahunnya sampai 

sekarang.41   

2. Kepemimpinan K.H Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok Pesantren 

Modern Al-Junaidiyah Biru Bone. 

Kedatangan K.H Muhammad Djunaid Sulaiman di Kabupaten Bone, pada 

tahun 1947 bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan ummat Islam dari kebodohan 

                                                           
40 Ansari (58 tahun), Wawancara. 
41 Ansari (58 tahun), Wawancara. 
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dan kemiskinan sehingga di harapkan menjadi umat yang menempati derajat khairu 

ummah. Ketika K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman kembali dari menimbah ilmu di 

Mekkah, wawasan dan pemahaman agama Islam semakin matang. Khususnya dalam 

membangun benteng ketauhidan di kabupaten Bone sudah tidak diragukan lagi. 

Tekad yang dimiliki oleh beliau dalam menanamkan nilai ketauhidan pada 

masyarakat Bone khususnya melalui pembinaan spritual, tentu menjadi target utama 

dalam mengembangkan pendidikan Islam di kabupaten Bone. Sekaligus tujuan utama 

setelah menimba ilmu di Mekkah kurang lebih 13 tahun. Namun untuk mencapai hal 

tersebut, perlu ada pembinaan yang harus dilakukan beliau untuk masyarakat bone. 

Maka beliau ingin mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai wadah pencerdasan 

ummat, karena beliu beranggapan bahwa dengan hanya berdakwah saja belum bisa 

menuntaskan suatu ilmu yang akan di transfer terhadap masyarakat.42 

Pada tahun 1970, diadakanlah pertemuan dengan panglima KODAM VII 

Wirabuana bernama Abdul Aziz. Dalam hal tersebut, yang menjadi topik 

pembicaraan yaitu terkait masalah dan tantangan yang dihadapi ummat Islam 

khusunya di kabupaten Bone. Dalam pertemuan itu, K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman berkesimpulan bahwa, untuk memajukan suatu bangsa dan menjawab 

tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, bukan hanya 

dilihat dari pengajaran agama Islam saja, melainkan mesti dibentuk suatu lembaga 

pendidikan Islam bersifat modern yang nantinya akan mampu menjawab persoalan-

persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Melalui lembaga pendidikan 

inilah nantinya akan menyebarkan dan mengembangkan pendidikan Islam khususnya 

di kabupaten Bone.43 

                                                           
42 Junaid Bin Djunaid (46 tahun), Wawancara. 
43 Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
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Akhirnya panglima KODAM VII Wirabuana sangat menyetujui K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman untuk mendirikan pondok pesantren dan pada waktu 

itu sebelum pesantren didirikan, panglima KODAM VII menyarankan untuk 

berkunjung ke Jawa untuk mempelajari sistem ataupun perkembangan pesantren yang 

ada di pulau Jawa, seperti Jombang, Pesantren Gontor dll.44 

Dengan kerja keras K.H Muhammad Djunaid Sulaiman untuk mendirikan 

pondok pesantren, maka pada tanggal 18 Maret 1973 di resmikanlah Ma’Had Hadist 

Biru Bone yang kemudian berganti nama menjadi Pondok Pesantren Modern Al-

Junaidiyah Biru Bone. Namun beliau tetap selalu berjuang untuk mengembangkan 

pesantren meski pada awalnya hanya di arahkan ke Hafidz (Penghafal al-Qur’an). 

Pada tahun 1987 baru kemudian di buka Madrasah Tsanawiyah dan di susul pada 

tahun 1988 Madrasah Aliyah.45  

Pondok pesantren yang dipimpin K.H Muhammad Djunaid Sulaiman ini 

menjadi sentral pendidikan keagamaan di Kabupaten Bone bukan hanya diminati dari 

putra putri daerah saja, namun dari daerah luar sulawesi banyak yang datang untuk 

menimbah ilmu. Karena metode pengajaran yang digunakan adalah pembaruan 

sistem pendidikan pesantren dengan sistem sekolah klasik dan juga memasukkan 

sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan ciri khas pesantren yaitu pembacaan 

kitab kuning. Demikian pula dengan perinsip kebebasan yang di berikan kepada para 

santri-santri dengan tidak menganut salah satu mazhab saja. Perinsip moderat inilah 

yang ditanamkan K.H Muhammad Djunaid Sulaiman di pesantren. 

Dengan nilai kepemimpinan kharismatik K.H Muhammad Djunaid Sulaiaman, 

beliau mampu memberikan perubahan serta banyak mempengaruhi masyarakat secara 

                                                           
44 Hamzah Djunaidi (65 tahun), Wawancara 
45 Jamaluddin Abdullah (50 tahun), Wawancara. 
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umumnya untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan dengan mempercayakan 

pesantren sebagai lembaga yang mampu memberikan pendidikan duniawi serta bekal 

akhirat yang memadai. Dengan kecerdasan yang dimiliki K.H Muhammad Djunaid 

Sulaiman dalam melakoni seorang pemimpin telah meraih banyak pencapaian, 

dengan kepemimpinannya telah menghasilkan perubahan kepada santri-santri sebagai 

generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan beliau.  

Sebagai seorang pemimpin di Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 

Bone pada zamannya, beliau selalu melakukan perubahan dan menjalankan visi misi 

pondok hingga apa yang menjadi keinginan beliau bisa tercapai misal, awalnya 

pesantren Al-Junaidiyah hanya di arahkan pada tahfids kemudia beliau melakukan 

perubahan untuk peningkatan kapasitas pondok pesantren dengan membentuk 

Madrasah Tsanawiyah kemudian juga membentuk Madrasah Aliyah. Dengan 

peningkatan inilah kualitas pesantren yang didirikan mencetak banyak lulusan terbaik 

hingga banyak yang mendapat beasiswa pendidikan di Mesir.46  

Pencapaian kepemimpinan kharismatik K.H Muhammad Djunaid Sulaiman 

juga dapat dilihat dari bidang penghafalan al-Qur’an, hal tersebut menjadi daya tarik 

utama bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di pondok Pesantren Al-Junaidiyah 

Biru Bone. Setiap tahun pesantren ini membuat lomba pengahafalan al-Qur’an 30 juz 

yang di khususkan kepada santri yang mondok dan di hadiakan umroh bagi santri 

terbaik.47   

Namun tidak hanya di dalam pesantren saja beliau berkarir untuk memajukan 

pendidikan. K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman, juga bisa dirasakan oleh seluruh 

                                                           
46Fathurramhan (53 tahun), Wawancara. 
47 Murniati (45 tahun), Kepala Madrasah Aliya Pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, 

Wawancara, Watampone 31 Juli 2019. 
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masyarakat kabupaten Bone pada khususnya disaat beliau menjadi anggota DPRD 

Bone dua periode dan menjadi anggota MPR RI. Dasar utama K.H. Muhammad 

Djunaid Sulaiman memilih menjadi perwakilan rakyat di parlemen saat itu yaitu 

pertama, untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat Bone akan pentingnya 

sebuah pendidikan. Kedua, K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman menyadari 

bahwasanya untuk memberikan kebijakan kebijakan terkait pendidikan Islam, mesti 

memilih sistem pemerintahan sebagai ruang untuk menyalurkan aspirasi 

masyarakat.48 

Selain menjadi perwakilan rakyat di parlemen, juga K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman sebagai tenaga pengajar (dosen luar biasa) pada Fakultas Syariah IAIN 

Alauddin Watampone kala itu. Bahkan beliau tercatat sebagai ketua MUI kabupaten 

Bone pertama sekaligus pernah menjadi dewan penasehat Partai GOLKAR Sulawesi 

Selatan (1977-1982) dan dewan pertimbangan Partai GOLKAR Sulawesi Selatan 

(1978-1982).49 Berkat nilai intelektual yang dimiliki K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman, berhasil menyadarkan seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bone akan 

pentingnya hubungan harmonis ulama dan pemerintahan demi mengembangkan 

pendidikan Islam di kabupaten Bone khususnya. 

Dalam buku Pendidikan Islam Masa kerajaan Bone, Ridhwan menjelaskan 

dengan mengutip buku Latoa bahwa seorang pemimpin/tokoh masyarakat sekiranya 

memikirkan negara dan rakyatnya. Ketika ada kelemahan yang didapatkan ditengah-

tengah masyarakat, maka hal tersebut mesti diselesaikan oleh seorang 

pemimpin/tokoh masyarakat. sebagai seseorang yang ditokohkan, mesti memiliki 

kejujuran dan keadilan ketika berhadapan dengan masyarakat. Memiliki gaya bicara 
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yang jelas mengarah pada kebaikan dan dilakukan terus menerus. Menjadikan dirinya 

sebagai hamba Allah swt. ketika berbaur dengan masyarakat. tidak memiliki 

kesewenang wenangan terhadap masyarakat.50 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sebagai tokoh pembaharu di kabupaten 

Bone dalam pengembangan Islam, tentu segala tindakan, perbuatan dan ketetapannya 

hanya untuk membangun peradaban masyarakat kabupaten Bone. Sebagai ulama 

yang dibesarkan ditengah kebudayaan bugis Bone, tentu nilai-nilai Pangaderreng pun 

dijadikan sebagai panduan untuk melangkah. 

Intinya, yang perlu dipahami disini adalah, bahwa seorang alim atau ulama 

memiliki dua dimensi kehidupan yang harus sama-sama dia penuhi. Pertama 

dimensinya sebagai seorang alim dan tokoh agama yang berfungsi sebagai panutan 

bagi kegiatan beribadah orang-orang di sekitarnya dan kedua membiasakan diri 

menyempurnakan ibadah, melakukan yang sunnah dan total dalam menegakkan 

syariat Islam, seorang ulama secara tidak langsung akan menjadi cermin bagi 

masyarakatnya. 

Secara umum, perkembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya 

di kabupaten Bone, telah dimulai sejak masuknya Islam sampai lahir dan 

terbentuknya pondok pesantren di kabupaten Bone. Sebelum lahirnya pondok 

pesantren sebagai lembaga pencetak generasi, secara domain, para ulama dipastikan 

berperan sebagai seorang tokoh yang memiliki moral dalam bermasyarakat. Untuk 

menjadi seorang ulama, salah satu patron kerja yang mesti dimiliki adalah bagaimana 

mampu menjadi panutan ditengah-tengah masyarakat. 

                                                           
50Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak serta Peranan 

Kadi, h. 91-94 
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Dengan berdinya Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Bone menjadi 

kekuatan besar bagi pengembangan pendidikan Islam di Bone di mana sentral syiar 

agama Islam mulai disebarkan dengan melalui pendidikan dan akan terus menjadi 

peradaban yang mumpuni dalam pembinaan anak-anak dan pemuda yang ikut serta 

dalam menyuarakan ajaran-ajaran Islam. 

Sebagaimana diketahui bahwa, pendidikan pesantren merupakan proses 

internalisasi budaya kedalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang 

dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan 

saja, tetapi dalam arti yang lebih luas yaitu sebagai sarana pembudayaan dan 

penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosioalisasi). Anak didik harus mendapatkan 

pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. 

Nilai-nilai pendidikan di pesantren sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. 

Tiga prinsip dasar yang dimaksud yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ketika tiga 

prinsip dasar ini melebur dalam pribadi setiap santri/peserta didik, maka mampu 

menjadi sebuah kekuatan besar untuk membentuk karakter dalam pribadi setiap 

santri/peserta didik. Tentu hal tersebut tidak bisa lepas dari sosok pemimpin yang 

kharismatik yang mampu mempengaruhi banyak orang bukan hanya santri, namun 

semua kalangan yang ada dalam pondok pesantren menjadi tolak ukur keberhasilan 

suatu lembaga pendidikan Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kepemimpinan kharismatik dalam 

pengembangan pendidikan Islam di Kab. Bone (studi kepemimpinan K.H. 

Muhammad Djunaid Sulaiman di Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 

Bone), maka dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman termasuk salah satu diantara banyak ulama di 

kabupaten Bone yang telah menjadikan kabupaten Bone sebagai kabupaten yang 

mengedepankan Pendidikan Islam. Sebagai ulama berdarah bugis Bone, sosok 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sebagai pemimpin di tengah-tengah 

masyarakat, termasuk ulama yang mampu memadukan pendidikan Islam dengan 

nilai budaya di kabupaten Bone dalam tugasnya sebagai ulama menyebarkan nilai-

nilai ke Islaman, tanpa ada yang tersakiti termasuk etika dalam mengembangkan 

pendidikan Islam. 

2. Posisi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sebagai ulama di kabupaten Bone, 

telah menjadi salah satu barometer untuk mengatakan K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman adalah ulama kharismatik yang mampu berdiri ditengah derasnya arus 

budaya di kabupaten Bone pada saat itu. Nilai-nilai kepemimpinan kharismatiknya 

K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam mengembangkan pendidikan Islam di 

kabupaten Bone, menggunakan formulasi nilai-nilai kebudayaan kabupaten Bone 

sebagai pondasi kuat dalam menjalankan dakwah sekaligus mengembangkan 
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pendidikan Islam di kabupaten Bone. Seperti nilai Ada Tongeng, Getteng, 

Sabbara, Siri, Lempu, dan Reso. 

3. Kontribusi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam pengembangan pendidikan 

Islam di kabupaten Bone bisa dilihat dari pendirian Pondok Pesantren Modern Al-

Junaidiyah Biru Bone sebagai pesantren pertama yang ada di Kota Beradat 

tersebut, meski pada awalnya hanya di arahkan ke Hafidz (Penghafal al-Qur’an). 

Namun kerja keras beliau telah membuahkan hasil dengan di buka Madrasah 

Tsanawiyah dan di susul Madrasah Aliya. Selain Pondok Pesantren Modern Al-

Junaidiyah Biru Bone, juga bisa dilihat keberadaan Yayasan Syiar Islam 

(YASLAM) yang berkantor di pelataran Mesjid Raya Watampone yang beralamat 

di Kelurahan Bukaka. Dari yayasan tersebut, telah begitu banyak melahirkan 

media pendidikan Islam seperti keberadaan Majelis Taklim, Panti Asuhan 

Zubaedy, dan Pelatihan Dakwah. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan implikasi penelitian 

untuk dijadikan sebagai pertimbangan dimasa sekarang dan masa akan datang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sosok K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman merupakan ulama sekaligus pelaku 

berkembangnya pendidikan di kabupaten Bone, yang menaruh perhatian lebih 

terhadap nilai edukasi kebudayaan yang dijadikan sebagai frame (bingkai) dalam 

pengembangan pendidikan Islam di kabupaten Bone. 

2. Posisi K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman sebagai ulama sekaligus bangsawan, 

tidak menjadikan beliau sebagai ulama yang protokoler, melainkan mampu 

bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat. 
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3. Nilai-nilai kepemimpinan kharismatik K.H. Muhammad Junaid Sulaiman dalam 

pengembangan pendidikan Islam di kabupaten Bone, dapat dijadikan sebagai 

sarana informasi berorganisasi untuk memajukan lembaga pendidikan. 
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