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KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

يَا  
ْ
ن
ُّ
مُورِ الد

ُ
 أ

َ
عَلَ نُ  عِي ْ

َ
سْت

َ
وَبهِِ ن  ، نَ مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ه
لِِلَ  

ُ
حَمْد

ْ
مُ ال

َ
لا وَالسَّ  

ُ
ة
َ
لا وَالصَّ ينِ، 

ِّ
وَالد
ا بَعْد مَّ

َ
أ  ، نَ جْـمَـعِي 

َ
وَعَلََ آلِهِ وَصَحْبِهِ أ نَ  فِ الـمُرْسَلِي  َ شْْ

َ
 عَلََ أ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

N

ama 

Huruf Latin Nama 
al ا

if 
 

tidak 
dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
b

a 
 

B 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

te 
 ث 

 
s 

a 
 

s  
 

es (dengan titik di 
atas) 

 
 ج
 

ji
m 

J 
 

je 
 ح 

 
h 

a 
 

h  
 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 
 خ
 

k
ha 

 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
d

al 
 

D 
 

de 
 ذ 

 
z 

al 
 

Ż  
 

zet (dengan titik di 
atas) 

 
 ر
 

r
a 

 

R 
 

er 
 ز 

 
z

ai 
 

Ż 
 

zet 
 س 

 
si

n 
 

S 
 

es 
 ش 

 
s

yin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s 

ad 
 

s  
 

es (dengan titik di 
bawah) 

 
 ض

 
d 

ad 
 

d  
 

de (dengan titik di 
bawah) 

 
 ط
 

t a 
 

t  
 

te (dengan titik di 
bawah) 

 
 ظ
 

z 
a 

 

z  
 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 
 ع
 

‘a
in 

 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
g

ain 
 

G 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

ef 
 ق 

 
q

af 
 

Q 
 

qi 
 ك 

 
k

af 
 

K 
 

ka 
 ل 

 
la

m 
 

L 
 

el 
 م 

 
m

im 
 

M 
 

em 
 ن 

 
n

un 
 

N 
 

en 
 و 

 
w

au 
 

W 
 

we 
 هـ 

 
h

a 
 

H 
 

ha 
 ء 

 
h

amzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
y

a 
 

Y 
 

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

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

tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

 
َ
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اِ 

 
ُ
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama 

ىْ  َـ  
fatḥah 

dan yā’ 
ai a dan i 

وْ  َـ  
fatḥah 

dan wau 
au 

u dan 
u 

 Contoh: 

يْفَ  
َ
 kaifa : ك

وْلَ  
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 
dan Huruf 

Nama Huruf 
dan Tanda 

Nama 

... َ ا | 

 ... َ ى
fatḥah dan 

alif atau yā’ 
ā 

a dan 
garis di atas 

ـى ِـ  ــــ
kasrah dan 

yā’ 
ī 

i dan 
garis di atas 

و ُـ  
ḍammah dan 

wau 
ū 

u dan 
garis di atas 
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Contoh: 

 
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمَ 

 qī la : قِيْلَ  

 
ُ
 yamu tu : يَمُوْت

4. Ta ’ marbu t ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 
ُ
ة
َ
الِ  ُرَوْض

َ
طْف

َ
الأ  : raud ah al-at fa l 

 
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
  ُا

ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ل
َ
ا  : al-madī nah al-fa d ilah 

 
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـ    dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(  ّـ

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 
َ
نا   rabbana : رَبَّ

 
َ
يْنا جَّ

َ
  najjaina : ن

حَقُّ 
ْ
ل
َ
 al-h aqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah ( ّـى ِـ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَِ  

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب   

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال   

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

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ 
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
بِلا

ْ
ل
َ
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

 
ُ
وعْ
َّ
لن
َ
 al-naw‘u : ا

ء   ْ ي
َ

 syai’un : شْ

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ż ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah ( ُالله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

اللهِ   دِيْنُ   dī nulla h   ِبِالل billa h   

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

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

مْ 
ُ
ْ   ه ي ِ

اللهِ   رَحْمَةِ   فن   = hum fī  rah matilla h 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

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

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan  

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Żaīd, ditulis menjadi: Abū Żaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Żaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4 

HR           =   Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Dwita Amelia Putri 

NIM : 50400120004 

Judul : Manajemen Pembinaan TKA-TPA An-Nur Dalam Mewujudkan 

Generasi Qur’ani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana manajemen pembinaan 

yang dilakukan TK-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani?Pokok 

masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah 

atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana penerapan fungsi manajemen 

terhadap pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di 

Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa? 2) Apa tantangan yang 

dihadapi TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa Datara 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?  

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan penelitian adalah: 

pendekatan Manajemen Dakwah. Adapun sumber data penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena -

rikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa TKA-TPA An-Nur telah melakukan 

upaya pembinaan dalam mewujudkan generasi qur’ani dimulai dengan 

1)penerapan fungsi manajemen; perencanaan yang matang, termasuk 

menentukan visi, misi, dan tujuan pembinaan. Pengorganisasian, maka proses 

belajar mengajar di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok iqro' dan 

tamat iqro. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan diantaranya; Pembinaan 

Ilmu Tajwid, Pembinaan Tilawatil Qur’an, Dinul Islam dan Fiqih Islam, dan 

beberapa pembinaan lainnya. Pengawasan adalah tahap akhir dalam 

manajemen pembinaan yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan 

program. 2)Adapun tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi 

qur’ani di antaranya: Karakteristik santri yang berbeda beda, komunikasi dan 

koordinasi para pembina dan orangtua santri, metode pembelajaran yang 

harus sesuai dengan kebutuhan santri, fasilitas yang kurang memadai.  

Implikais penelitian ini di harapkan bisa lebih berkembang dan bisa 

menjadi wadah bagi anak-anak dalam mingkatkan kualitas bacaan al-qur’an, 

bacaan shalat, adzan dan sebagainya agar bisa menjadi generasi qur’ani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah pada hakekatnya ialah upaya untuk menumbuhkan 

kecenderungan dan ketertarikan menyeru seseorang kepada ajaran agama 

Islam  apa yang diserukan.1 Dakwah tidak hanya terbatas pada aktivitas lisan 

semata tetapi meliputi aktivitas manusia, dakwah tidak hanya dilakukan oleh 

seorang ustadz, atau muballigh saja tetapi dakwah dilakukan oleh seluruh 

umat Islam dari seluruh alam.  

Dakwah sejauh ini pada sebahagian orang dipahami secara keliru dan 

sempit, hanya pada ceramah dan khutbah yang  pelaksanaannya pada suatu 

tempat khusus saja yaitu mimbar, yang hanya cenderung mengedepankan 

retorika belaka. Kondisi ini mengakibatkan dakwah kurang mendapatkan 

apresiasi, baik dalam dataran praktisi di lapangan maupun kajian teoretis di 

dunia akademik. Lebih dari kesalah pahaman dan kekeliruan memahami 

makna dakwah, tentu saja mengakibatkan kesalahan langkah dalam 

operasional dakwah sehingga dakwah yang dilakukan menjadi  tidak simpatik 

dan membawa perubahan apa-apa.2  

Pelaksanaan dakwah dilakukan dalam banyak kegiatan yang berbeda. 

Salah satunya dilakukan di taman pendidikan Al-Quran, yang merupakan salah 

satu pendidikan Islam non-formal yang menggunakan sistem kurikulum lokal 

dan kurikulum TPQ. Komponen taman pendidikan Al-Quran terdiri dari 

 

1 Ahmad Mahmud, Dakwah Islam (Bogor: pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 13. 

2 Said Bin Ali AL-Qahthani, Dakwah Islam Dakwah Bijak (Jakarta: Gema Insani Press, 
1994), h. 14. 
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pemimpin, ustadz dan ustadzah, masjid atau mushola sebagai pusat 

lembaganya. Lembaga ini merupakan lembaga non-formal yang membina 

anak didiknya dengan mengkaji serta mendalami Al-Quran dengan tujan 

pembentukan akhlak dan kepribadian Islamiah.  

Setiap umat Islam dituntut untuk mampu membaca Al-Qur’an karena 

orang mukmin mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mempelajari dan 

mengajarkannya. Belajar membaca Al-Qur’an adalah kewajiban yang suci dan 

mulia. 

Jika dilihat dari usia anak yang sesuai, pendidikan Al-Qur’an lazimnya 

dimulai sejak usia enam tahun sampai kedua belas tahun, sementara pada 

umur tujuh tahun anak sudah dianjurkan untuk mengerjakan salat. Karena 

pada masa ini perlu ditanamkan Pendidikan Agama Islam khususnya belajar 

membaca Al-Qur’an.3 

Anak adalah generasi emas yang perlu di didik sejak dini dengan asupan 

pendidikan agama yang mumpuni. Orang tua menjadi pilar utama dalam 

pendidikanya. Sehingga, menjadikan generasi yang unggul, cerdas dan 

berakhlakul karimah sesuai dengan suri tauladan Rasulullah Saw.4 

Saat ini, masyarakat menghadapi sebuah persoalan bahwa kehidupan 

modern tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. 

Dampak negatif yang dimunculkan membawa efek buruk kepada masyarakat 

terutama generasi muda. Kritis religius atau kekeringan spiritual menjadi 

salah satu problem yang tampak pada masyarakat. Dimana fenomena kritis 

religius dan kekeringan spiritual pada generasi muda saat ini banyak 

 

3 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab  
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 2. 

4Lajnah Pentashihan, Pendoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Cet 1; Jakarta Timur: 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 598. 
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bermunculan di media massa baik televisi, koran, dan lain-lain. Fenomena 

tersebut diantaranya bisa kita simak dari berita yang ditampilkan berbagai 

media massa. Pertama, lemahnya iman anak muda sehingga terjadi pergaulan 

bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Kedua, rendahnya kesadaran anak 

beribadah seperti menjalakan sholat fardhu. Ketiga, dari segi akhlak yang 

ditunjukan anak seperti tidak menghormati orang lain, berkata kotor, 

perkelahian antar pelajar dan lain sebagainya.5 

Islam berpendapat, bahwa suri tauladan  adalah  tehnik  pendidikan  

yang paling baik, dan seorang anak harus memperoleh teladan dari  keluarga 

dan orang tuanya agar ia semenjak kecil sudah menerima norma-norma Islam 

dan berjalan berdasarkan konsepsi yang tinggi itu. Dengan demikian Islam 

mendasarkan metodologi pendidikan kepada sesuatu yang akan 

mengendalikan jalan kehidupan  dalam masyarakat. Maka bila suatu 

masyarakat Islam terbentuk, masyarakat itu akan mengisi  anak-anaknya  

dengan  norma-norma  Islam  melalui  suri tauladan yang diterapkan dalam 

masyarakat dan terlaksana didalam keluarga dan oleh orang tua.6 

Di era globalisasi pendidikan karakter memiliki peran yang vital bagi 

setiap individu, khususnya anak usia dini agar kelak menjadi manusia yang 

beradab yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan 

karakter dalam institusi pendidikan baik formal maupun non formal, 

diharapkan menjadi solusi dekadensi moral anak bangsa. Pendidikan karakter 

dalam perspektif Islam secara teoritik telah ada sejak Islam diturunkan di 

dunia, dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw untuk memperbaiki atau 

 

5 Ajharu Riza, Peran Madrasah Diniyah Dalam Pembentukan Karakter Religius Santri  
(Studi Di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Muttaqin Rengging Kabupaten Jepara), 2019. h. 1.   

6Abdul Haris Pito, “Metode Pendidikan Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Andragogi Diklat 
teknis 7, No. 1, (2019), h. 119-120. 
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menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam mengandung 

ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan 

mu’amalah, tetapi juga akhlak. Pengalaman ajaran Islam secara utuh (kaffah) 

merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan 

dengan model karakter Nabi Muhammad Saw, yang memiliki sifat Shidiq, 

Tabliqh, Amanah, Fathonah (STAF). Karakter religius diperlukan sebagai 

pondasi awal anak untuk berkarakter. Karena karakter religius merupakan 

cerminan iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilainya meliputi 

toleransi, cinta damai, persahabatan, teguh pendirian, ketulusan, percaya diri, 

anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

Sekolah yang menjadi harapan dalam penanaman nilai-nilai ternyata belum 

mampu secara optimal melakukan itu. Oleh karena itu, anak tidak berhenti 

belajar di sekolah terkait pendidikan karakter. Adapun TPQ atau taman 

pendidikan Al-Qur’an sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam 

untuk anak-anak usia SD (7-12 tahun), yang menjadikan santri mampu 

membaca Al-Qur'an dengan benar sebagai target utama. Namun tidak hanya 

itu ustadz/ustadzah juga mengajarkan berbagai nilai karakter yang 

terintegrasi dalam cerita-cerita nabi. Pendidikan karakter religius merupakan 

karakter dengan berdasarkan pada nilai-nilai kegamaan, pendidikan karakter 

religius merupakan langkah awal dalam menumbuhkan sifat agamis pada 

anak-anak.7  

 

7 Lisa dkk Retnasari, ‘’Penguatan Peran Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Sebagai  
Pendidikan Karakter Religius’’, Jurnal Solma, 8 (2019), h. 32.   
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Al-Qur’an dengan tegas mengingatkan kepada kita semua bahwa harta 

dan anak itu adalah fitnah/cobaan dari Allah. Allah Swt. berfirman dalam QS. 

At-Taghabun/64: 15. 

 ٓ
 
مَا
َّ
مْٓ إِن

ُ
ك
ُ
مْوٰل

َ
مْٓ أ

ُ
ك
ُ
د
ٰ
وْل
َ
ٓ وَأ

 
ة
َ
ن
ْ
ُٓ فِت

َ
 ۥٓ وَاللّ هُ

َ
د
ْ
جْر ٓ  عِن

َ
 عَظِيم ٓ  أ

Terjemahnya:  

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 
dan di sisi Allah pahala yang besar."8 

Tafsir Al-Muyassar tidaklah harta dan anak-anak kalian kecuali 

hanyalah ujian bagi kalian, dan di sisi Allah dan pahala besar bagi siapa yang 

mengedepankan ketaatan kepada Allah atas ketaatan kepada selain Allah, dan 

menunaikan hak Allah dalam hartanya.9 

Dalam ayat ini Allah Swt. mengingatkan kembali bahwa harta-harta dan 

anak-anak adalah ujian bagi seorang hamba, dan kecintaan seseorang 

terhadap harta-harta dan anak-anak pada dasarnya adalah suatu yang wajar. 

Sebagai orang tua yang dianugerahi kenikmatan berupa anak oleh Allah maka 

orang tua memiliki kewajiban untuk mensyukuri kenikmatan tersebut dengan 

cara mendidiknya sesuai dengan ketentuan dan perintah Allah sebagai 

pemberi karunia. 

Sebagaimana wawancara peneliti dengan pembina TKA-TPA An-Nur  

bahwa banyak orang tua yang kurang bahkan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya di dalam mendidik anak sesuai porsinya. Di antara mereka ada 

yang terbatas pengetahuannya, khususnya tentang pendidikan agama. Dan di 

antara mereka ada juga yang terbatas waktu dan kesempatannya. Pengetahuan 

agamanya minim, waktu dan kesempatannya pun kurang. Boleh jadi karena 

 

8Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Cet I; Jakarta: Departemen Agama 
RI,2006), h. 117. 

9Hazim Haidar, dkk.  At-Tafsir Al-Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2016). 
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faktor ekonomi yang sulit, mereka dalam sehari menghabiskan waktunya 

untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi mata pencahariannya 

mayoritas sebagai petani, yang dimana waktunya di habiskan di kebun.  

Dakwah Islam melalui TKA-TPA di dalamnya mengutamakan 

pembentukan sikap dan mental ke-shaleh-an serta penanaman ilmu-ilmu 

agama Islam, khususnya baca-tulis Al-Quran, dengan tujuan membentuk 

generasi qur’ani yang mutasaqqaf (intelektualis). Untuk itu kurikulum TKA-

TPA membekali para santri dengan ilmu-ilmu dasar pengetahuan agama 

disamping menu pokok utamanya, yakni baca tulis Al-Quran, sehingga 

diharapkan nantinya menjadi anak yang shaleh dan shalehah berguna bagi 

agama dan bangsa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai “MANAJEMEN PEMBINAAN TKA-TPA AN-NUR DALAM 

MEWUJUDKAN GENERASI  QUR’ANI DI DESA DATARA KECAMATAN 

TOMPOBULU KABUPATEN GOWA’’ 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan tidak 

keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada 

manajemen pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani 

di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

2. Deksripsi Fokus 

Menghindari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman antara 

pembaca dan peneliti, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul ini. Adapun kata yang dimaksudkan adalah “manajemen 
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pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa 

Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut: 

Manajemen pembinaan yang dimaksud oleh peneliti adalah 

serangkaian proses pengelolaan pembinaan yang mencakup penerapan fungsi 

manajemen dalam pembinaan di TKA-TPA An-Nur dalam hal ini yaitu 

penerapan POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Dan generasi 

qur’ani yang peneliti maksud adalah generasi yang dapat memahami dan 

mengaktualisasikan Al-Qur’an didalam kehidupan sehari-hari.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi fokus penelitian di 

atas, maka dapat dikemukakan pokok masalah adalah bagaimana manajemen 

pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa 

Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ? yang akan dirumuskan 

dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen terhadap pembinaan TKA-

TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa Datara 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa? 

2. Apa tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di 

Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?  

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka yang dimaksud dalam hal ini untuk memberikan 

pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

manajemen pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani. 

Menghindari terjadinya kesamaan, maka peneliti menelusuri penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 
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1. Skripsi yang ditulis Muhammad mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

yang berjudul “TK-TPA Bustanul Abidin (Studi tentang Sistem Dalam 

Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an di Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene)”.10 Penelitian ini membahas tentang sistem pembinaan TK-

TPA Bustanul Abidin dalam peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di 

Kabupaten Banggae Kabupaten Majene. Dalam pembahasan ini peneliti lebih 

menekankan pada tiga pembahasan yaitu : Pertama, sistem pembinaan TK-TPA 

Bustanul Abidin dalam peningkatan kemampuan baca Tulis Al-Qur’an di 

Kabupaten Banggae Kabupaten Majene yang dimana hasil penelitiannya TK-

TPA Bustanul Abidin menggunakan sistem metode Iqro’ dalam meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al-Qur’an. Kedua, usaha yang dilakukan dalam 

pengembangan dan peningkatan TK-TPA Bustanul Abidin dalam rangka 

peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an yang hasilnya adalah usaha yang 

dilakukan senantiasa mengadakan pembinaan terhadap pengelola, 

pendekatan kepada pemerintah, mengadakan perbaikan sarana dan 

prasarana. Ketiga, hambatan-hambatan yang dihadapi yang hasilnya : (a) 

masih kurangnya konsolidasi organisasi, sehingga program kerja serta 

kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak dapat berjalan secara maksimal. (b) 

masih kurang tersedianya dana (keuangan). (c) masih kurangnya tenaga 

pengajar yang profesional di bidangnya. (d) masih kurangnya sarana dan 

prasarana dan fasilitas-fasilitas lainnya.  

Adapun perbedaan dari penelitian  diatas dengan penelitian ini yaitu, 

pada penelitian diatas membahas bagaimana sistem dalam peningkatan 

 

10 Muhammad, TK/TPA Bustanul Abidin, ‘’Studi Tentang Pembinaan Peningkatan 
Kemampuan Baca Tulis Qur’an di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene’’, Skripsi (Makassar: 
Alauddin University Press. 2002). 
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kemampuan baca tulis Al-Qur’an. Sedangkan penelitian ini membahas tentang 

bagaimana penerapan fungsi manajemen terhadap pembinaan. 

 

2. Skripsi yang ditulis Marhuma mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

yang berjudul “Model Perencanaan Dalam Peningkatan Metode Baca Tulis Al-

Qur’an di SMP Muhammadiyah Bajo Kabupaten Luwu’’. 11 Skripsi ini membahas 

tentang model perencanaan dalam meningkatkan metode baca tulis Al-Qur’an 

di SMP Muhammadiyah Bajo Kabupaten Luwu. Model Perencanaan yang 

dimaksud adalah suatu sistem yang dipakai oleh guru sebagai Pendidik, 

sebelum memberikan materi pelajaran terlebih dahulu, model perencanaan 

mengenai materi pelajaran yang disampaikan kepada siswanya. Perencanaan 

dan baca tulis Al-Qur’an tentu mengandung variasi dalam penerapannya, hal 

tersebut terletak kecakapan guru dalam mempraktekkan dan memperagakan 

metode tersebut kepada siswanya, dalam mengambil keputusan adalah 

gurunya. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa model perencanaan dan 

metode baca tulis Al-Qur’an ternyata mendapatkan hasil dalam meningkatkan 

pemahaman para siswa SMP Muhammadiyah Bajo Kabupaten Luwu.  

Adapun perbedaan dari penelitian  diatas dengan penelitian ini yaitu, 

pada penelitian diatas membahas bagaimana model perencanaan dalam 

peningkatan metode baca tulis Al-Qur’an. Sedangkan penelitian ini membahas 

tentang bagaimana penerapan fungsi manajemen terhadap pembinaan dan 

berbagai tantangan yang dihadapi. 

 

 

11 Marhuma, Model Perencanaan dalam Peningkatan Metode Baca Tulis al-Qur’an di 
SMP Muhammadiyah Bajo Kabupaten Luwu, Skripsi (Makassar: Alauddin University Press. 
2001). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen terhadap pembinaan 

TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa Datara 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan 

generasi qur’ani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan  Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa dan masyarakat mengenai manajemen pembinaan 

TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi  qur’ani di Desa Datara 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan Praktik 

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang positif 

terhadap pembina TKA-TPA An-Nur yang terkait, demi terciptanya 

anak-anak yang berakhlak qur’ani yang berguna untuk kemajuan 

desa.    

2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi UIN Alauddin Makassar 

dalam pengambilan khasanah kepustakaan serta sebagai masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

c. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan untuk kedepannya. 
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2) Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai 

manajemen pembinaan TKA-TPA  dalam mewujudkan generasi 

qura ni.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Pembinaan 

1.  Konsep Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang 

sering dilakukan, didalamnya mampu membantu merencanakan, 

melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan apa yang ingin kita capai. 

Dengan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya untuk membantu 

dalam mencapai tujuan.1 

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggeris dari kata kerja to 

manage yang berarti to direct, to control, to carry on, to cope with, to direct  

affairs, to seccred. Jadi manajemen berarti the act of managing, administration, 

body of directors controlling, bussiness. Apabila dilihat dari asal katanya, 

maka manajemen dapat berarti memimpin, memberi petunjuk, 

menyelamatkan atau tindakan memimpin.2 

G.R. Terry dan L.W. Rue merumuskan bahwa manajemen adalah 

suatu suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional 

atau maksud-maksud yang nyata.3 

H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa manajemn adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

 

1Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: 
Diandra Kreatif, 2019), h. 3. 

2 Mahmuddin, Manajemen Dakwah (Ponorogo: Wade Group, 2018), h. 7. 

3 Mahmuddin, Manajemen Dakwah, h. 7. 
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sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tertentu.4 

Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa manajemen pada  

umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, peng- 

organisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasi- an, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berba- gai sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk 

atau jasa secara efisien.5 

Manajemen dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam 

QS. As-Sajdah/32: 5. 

فَ 
ْ
ل
َ
ٓۥ أ ارُهُ

َ
د
ْ
 مِق

َ
ان
َ
ِ يَوْمٍ ك

يْهِ فن
َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الأ

َ
ءِ إِلَ

ٓ
مَا مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
رُ الأ بِّ

َ
يُد

  
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت مَّ ةٍ مِّ

َ
 سَن

Terjemahnya: 

 "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) 
itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah 
seribu tahun menurut perhitunganmu."6 

Dalam Tafsir Al Misbah, Ibnu Asyur memahami firman Allah bahwa 

seluruh pengaturan makhluk mulai penciptaan langit dan yang ada di antara 

keduanya, yang ditetapkan dengan kokoh sebagai pengaturan Allah.7 

  

 

4Hasibuan S. P. H. Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001), h. 2. 

5Mahmuddin, Manajemen Dakwah, h. 9. 

6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Special For Women (Bandung: 
PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 415. 

7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mshbah Pesan, Kesan dan Kaserasian Al-Qur’an, Jurnal 
Vol. 14.(Lentera Hati, n.d.), h. 68. 



14 

 

a. Fungsi Manajemen 

Untuk dapat mewujudkan efektivitas organisasi maka perlu penerapan 

fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian. 

1) Planning (perencanaan)  

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian 

tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada, dalam 

hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa 

yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan.8 

Tujuan perencanaan adalah untuk membuat keputusan yang baik 

mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. 

Suatu kegiatan akan terlaksana apabila terdapat suatu perencanaan yang 

matang yang telah disusun secara rinci. 

2) organizing (pengorganisasian)  

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, 

tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu keseluruhan 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.9 

Pengorganisasian suatu kelompok dilakukan agar suatu kegiatan yang 

akan dilaksanakan terarah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam 

fungsi pengorganisasian ini membuat strruktur dan pembagian tugas. 

 

 

 
8 Megawati Liya dan Yaya.R. Pengantar Manajemen (Teori, Fungsi dan Kasus) (Cet II; 

Karawang: CV. Absolute Media, 2018), h. 12. 

9Megawati Liya dan Yaya.R, Pengantar Manajemen (Teori, Fungsi dan Kasus), h. 12. 
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3) actuating (pengaktualisasian)  

Kegiatan pengimplementasian atau tindakan yang dikerjakan untuk 

melaksanakan tugas yang telah diberikan melalui pengorganisasian 

sebelumnya.10 

Penggerakan atau pelaksanaan merupakan langkah untuk memulai 

sesuatu yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Fungsi 

perencanaan dipandang sebagai penerapan dari rencana yang telah 

ditetapkan. 

4) controlling (pengawasan) 

Kegiatan mengendalikan jalannya kegiatan agar sesuai dengan arahan 

instruksi yang diberikan. Dalam hal pengendalian, pengawasan dilakukan oleh 

manajer agar dirinya dapat memastikan  bahwa setiap anggota mengerjakan 

apa yang dikerjakan  dan mengetahui capaian luaran yang dihasilkan.11 

Pengendalian dilakukan agar apa yang telah diinstruksikan berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau diinstruksikan. Dapat 

dipahami bahwa fungsi manajemen adalah suatu pengaturan yang secara 

sistematis dan terarah guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.  

b. Unsur – unsur manajemen 

Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, dimana manajemen tidak 

akan sempurna bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa 

kehadiran dari elemen-elemen pokok tersebut. Dengan kata lain, bahwa 

manajemen tersusun atas elemen-elemen pokok tersebut yang menjadi satu 

 
10Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu manajemen (Cet I; Mataram: Seval Literindo 

Kreasi, 2022),  h. 63. 

11Ida Ayu Nursanty, Pengantar Ilmu Manajemen (Cet I; Mataram, 2022), h. 64. 
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kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manajemen 

mengandung 5 unsur pokok, yang dikenal dengan 5M, yaitu: 

1) Men (manusia/orang)  

Sarana penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh 

individu-individu tersendiri atau manusianya. Berbagai kegiatan-kegiatan 

yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari 

sudut pandang seperti sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, 

staffing, pengarahan dan pengendalian.12  

Manusia sangat berperan penting dalam mencapai tujuan apa yang 

telah direncanakan. Tanpa manusia maka kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan tidak terlaksana. Manusia merupakan salah satu jantung dari 

sebuah kegiatan. 

2) Materials (material)  

Bahan-bahan merupakan jenis bahan baku yang diolah menjadi bahan 

mentah, bahan setengah jadi nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.13 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material 

atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau 

sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 

 

 

 

 

 
12 Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu Manajemen (Cet I; Mataram: Seval Literindo 

Kreasi, 2022), h. 3. 

13Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu Manajemen, h. 4. 
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3) Machines (mesin)  

Mesin dan peralatan adalah sebagai alat bantu kerja manusia, untuk 

memudahkan melaksanakan pekerjaan. Penggunaannya sangat tergantung 

kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia.14 

Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu 

mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan 

sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. 

4) Methods (metode/cara)  

Metode merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai 

tujuan, dengan metode tujuan dapat tercapai dengan mudah karena sudah 

disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan.15 

Kegiatan berjalan dengan lancar karena menggunakan metode atau 

beberapa alternatif cara sehingga apa yang telah direncanakan terlaksana. 

Cara yang tepat diharapkan bahwa pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 

dan tercapainya suatu tujuan. 

5) Money (uang)  

Uang merupakan alat transaksi yang digunakan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya, uang juga sebagai motif berjaga-jaga dan motif 

spekulasi. Uang yang dimiliki harus dikelola dengan baik dengan memastikan 

setiap pengeluaran untuk kegiatan konsumsi maupun kegiatan produksi, 

sehingga uang yang dimiliki dapat bermanfaat dengan baik.16 

 
14Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu Manajemen, h. 4. 

15Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu Manajemen, h. 4. 

16Syaiful Amri, dkk, Pengantar Ilmu Manajemen, h. 3-4. 
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Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa 

agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses 

manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. 

6)  Markets (pasar)  

Proses produksi berhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak 

laku. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan hasil 

produksi ke pasaran agar sampai kepada konsumen, merupakan faktor yang 

menentukan dalam perusahaan produksi.17 

Produsen harus memahami dan menguasai lapangan dalam arti pasar 

atau kepada konsumen agar barang yang diproduksi laku. Jika perusahaan 

mampu meningkatkan kualitas produk, maka produk tersebut bisa menguasai 

pasar. 

2. Konsep Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata “Bina” Yang berarti bangun, mendapat afik 

per-an, lalu menjadi pembinaan yang artinya membangun atau pembangunan. 

Jadi pembinaan adalah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian segala sesuatu 

secara teratur dan terarah.18 Pembinaan berarti, “Suatu usaha atau tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar 

memperoleh hasil yang baik”.19 Menurut Masdar Helmy, Pembinaan adalah 

 
17Megawati Liya dan Yaya.R. Pengantar Manajemen, h. 2. 

18Masdar Helmi, Dakwah Dalam Alam Pembangunan, Jilid 2 (Semarang: Toha Putra,  
1973), h. 35. 

19Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1996), h. 134. 
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segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur.20  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan berasal dari 

kata bina yang memiliki makna mengusahakan supaya lebih baik (maju, 

sempurna, dsb). Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.21 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan 

upaya melakukan kegiatan dengan maksud mencapai hasil yang lebih baik.  

a. Tujuan Pembinaan  

Menurut A. Mangun Hardjana, pembinaan itu mempunyai tujuan untuk 

membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup 

dan kerja yang sedang dijalaninya secara lebih efektif.22 Tujuan pembinaan 

agar tercapainya kemampuan yang diharapkan sesuai dengan hasil.  

b. Fungsi Pembinaan  

Pembinaan sebagaimana telah dijelaskan mempunyai fungsi utama 

sebagai berikut: 

1). Penyampaian informasi dan pengetahuan, 

2). Perubahan dan pembinaan sikap, dan 

3). Latihan dan Pengembangan kecakapan serta keterampilan .23 

 

20Masdar Helmy, Dakwah dalam Pembangunan, h. 35. 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 143. 

22 A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1991),  
h. 12. 

23A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, h. 14. 
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Sehingga fungsi dari pembinaan ialah sebagai pemberi infomasi, 

pengetahuan dan dapat memberikan perubahan sikap dan memberikan 

pelatihan kepada binaan agar lebih sesuai dengan tujuan dari pembinaan.  

Fungsi pembinaan mencakup tiga subfungsi, yaitu subfungsi 

pengawasan (controlling), penyeliaan (supervising), dan pemantauan 

(monitoring). Subfungsi pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap 

lembaga penyelenggara program; subfungsi penyeliaan dilakukan terhadap 

pelaksana kegiatan; dan subfungsi pemantauan dilakukan terhadap proses 

pelaksanaan program. Dengan demikian, fungsi pembinaan bertujuan untuk 

memelihara dan menjamin bahwa pelaksanaan program dilakukan secara 

konsisten sebagaimana direncanakan.  

c. Metode Pembinaan 

Dalam pembinaan ini, menurut Mangun ada lima macam metode yang 

dianggap tepat yaitu: 

1) Metode kuliah dan ceramah yaitu suatu metode pembinaan yang sering 

digunakan untuk menyampaikan informasi. 

2) Metode Kritik, karena terlalu bersifat monolog, satu arah dan pembina 

kepada peserta. Untuk mengurangi kelemahan metode mi, maka pada 

akhir ceramah pembina memberikan materi kepada santri untuk 

merangsang dan dorongan kepada peserta untuk mengajukan 

pertanyaan. 

3) Metode Terarah yaitu metode pembinaan dengan jalan pemberian 

tugas bagi para peserta untuk membaca suatu teks bacaan yang 
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berkaitan dengan pembinan, dimana teks tersebut sebagai upaya 

pengganti uraian suatu ceramah. 

4) Metode demontrasi adalah metode pembinaan yang disajikan dengan 

pengamatan yang cermat untuk menunjukkan bagaimana cara 

mempergunakan prosedur, melakukan suatu kegiatan atau 

menjalankan dan menggunakan alat-alat tertentu. 

5) Metode Evaluasi merupakan salah satu metode pembinaan yang sangat 

penting bagi para pembina untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan telah berhasil atau gagal. 24 

Metode pembinaan ialah cara terstruktur yang dilakukan para pembina 

untuk tercapainya hasil yang lebih baik dan maksimal. Dengan menggunakan 

metode yang baik maka akan menghasilkan pembinaan yang baik pula untuk 

pendidikan khusnya pada anak-anak tentu dengan  memperhatikan situasi dan 

kondisi anak-anak.  

d. Macam-macam Pembinaan 

Macam-macam pembinaan menurut Mangunhardjana adalah: 

1). Pembinaan Orientasi 

Pembinaan orientasi, diadakan untuk sekelompok orang yang baru 

masuk dalam satu bidang kehidupan dan kerja, bagi orang yang sama sekali 

belum berpengalaman dalam bidangnya, bagi orang yang sudah 

berpengalaman  pembinaan orientasi membantunya untuk mengetahui 

perkembangan dalam bidangnya. 

 

 

 

 

24A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, h. 15. 
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2). Pembinaan Kecakapan 

Pembinaan kecakapan, skill training, diadakan untuk membantu para 

peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki. atau 

mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.  

3). Pembinaan pengembangan kepribadian 

Pembinaan pengembangan kepribadian, juga disebut dengan 

pembinaan pengembangan sikap. Tekanan pembinaan ini ada pada 

pengembangan kepribadian dan sikap. Pembinaan ini berguna membantu 

para peserta, agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran 

atau cita-cita hidup yang sehat dan benar. 

4). Pembinaan kerja 

Pembinaan kerja diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota 

stafnya. Maka pada dasarnya pembinaan diadakan bagi mereka yang sudah 

bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan untuk membawa orang keluar dari 

situasi kerja mereka, agar dapat menganalisis kerja dan membuat rencana 

peningkatan masa depan. 

5). Pembinaan penyegaran 

Pembinaan penyegaran hampir sama dengan pembinaan kerja. 

Bedanya adalah, dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak ada penyajian 

hal yang sama sekali baru, tetapi sekedar cakrawala pada pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada. 

6). Pembinaan lapangan 

Pembinaan lapangan bertujuan untuk mendapatkan para peserta 

dalam situasi nyata, agar mendapatkan pengetahuan dan memperoleh 

pengalaman langsung dalam pembinaan. Maka tekanan pembinaan lapangan 
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adalah mendapatkan pengalaman praktis dan masukan, khusus yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan.25 

Berdasarkan pemaparan di atas maka pembinaan adalah upaya 

pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan melalui proses, usaha, 

penyempurnaan, tindakan, serta kegiatan yang dilakukan secara efektif dan 

efesien bertujuan membantu orang yang menjalaninya untuk memperbaiki 

dan mengembangkan pengetahuan secara berdaya guna dan memperoleh 

hasil yang lebih baik untuk menghasilkan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan 

umat Islam di dunia maupun diakhirat nanti.  

B. Tinjauan Umum Tentang Taman Pendidikan Al-Qurán (TPA) 

’Taman’’dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebangai 

tempat yang menyenangkan.26  Pendidkan menurut Marlina Gazali yang 

dikutip dari Kihajar Dewantoro adalah,” daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan budi pekerti, karakter, pikiran, dan tubuh anak didik, untuk 

menjalakan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya.27 

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) adalah suatu lembaga pendidikan 

non formal yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam, di samping 

mengajarkan Al-Qur’an juga mengajarkan ibadah, aqidah dan akhlak. 

Berdirinya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) merupakan bagian dari gerakan 

dakwah kultural yang memusatkan perhatiannya pada kalangan usia dini. 

Pusat kegiatannya adalah di masjid, mushola dan tempat-tempat kondusif 

lainnya. Taman Pendidkan Al-Qur’an (TPA) memiliki hubungan historis 

dengan organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

 

25A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, h. 21-23. 

26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 1997), h. 1060. 

27 Marlina gazli, Dasar - Dasar Pendidikan (Stain Kendari, 30 maret 2008), h. 2. 
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(BKPRMI) yang didirikan pada tanggal 19 Ramadhan 1397 H atau bertepatan 

dengan tanggal 3 September 1977 M yang diselenggarakan di Kota Bandung 

oleh para pemuda remaja masjid se Indonesia.28 

Menurut Salahuddin pengertian Taman Pendidikan AlQur’an adalah 

lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang mengajarkan baca dan tulis 

huruf Al-Qur’an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlakul 

karimah yang terkandung dalam Al-Qur’an. Taman Pendidikan Al-Qur’an 

disingkat TPA merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang 

bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur’an sejak usia dini, 

serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak di usia TK (Taman kanak-

kanak), sekolah dasar bahkan yang lebih tinggi. TPA setara dengan TK di mana 

kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Qur’an 

serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.29 

Secara etimologi Taman adalah tempat yang menyenangkan, sedangkan 

pendidikan Al-Qur’an adalah upaya pembinaan keperibadian sesuai dengan 

petunjuk Al-Qur’an.30 Secara garis kasar dapat disimpulkan pengertian TPA 

adalah suatu lembaga pendidikan luar sekolah yang menitik beratkan pada 

pengenalan Islam melalui sumber utama yaitu Al-Qur’an dengan cara 

membaca dan memahami Al-Qur’an serta pokok-pokok ibadah yang lain. 

 

28As’ad Humam dkk, Pedoman Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengembangan Membaca, 
Menulis Dan Memahami al-Qur’an (Yogyakarta: LPTQ Tem Tadarrus AMM, 2000), h. 9. 

29 Putri Liana, Sahri, “Taman Pendidikan Al-Qur’an Sebagai Sarana Pembentukan 
Karakter Anak di Desa Semawot”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid 
Hasyim Semarang. Volum 8 Nomor 2 (2020), h. 166.  

30 As’ad Humam, Pedoman dan Pegembangan TKA/TPA Nasional, (Yogyakarta: Balai 
Penelitian dan Pegembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an, 1992), h. 6. 
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Dan keberadaan TPA tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam 

QS. Al-Tahrim/66: 6, yaitu: 
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Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”.31 

 

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus selalu 

menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, hal tersebut hanya dapat 

dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa 

untuk dapat menjaga diri kita dari neraka, maka kita harus senantiasa 

menuntut ilmu agama dan memperdalam pendidikan serta pengajaran 

tentang Al-Qur’an.  Ustman bin Affan radhiyallahu ‘anhu berkata:  

مرْ
ُ
ك ُ يْر

َ
مَْْْمَنرْْْخ

َّ
عَل
َ
ْْْت

َ
ررآن

ُ
ق
ْ
ْْْال

ُ
مَه

َّ
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Artinya: 

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik 
kalian ialah yg mencari (mempelajari) ilmu Alquran & mengajarkannya.” 
(HR At-Tirmidzi)”. 

Hadits ini menerangkan keutamaan mempelajari Al-Qur’an, 

mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain agar juga paham. Al-

Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi 

Muhammada Saw, melalui perantara malaikat jibril. Al-Qur’an turun saat usia 

nabi 40 tahun dan terus menerus selama 23 tahun sampai nabi Muhammad 

wafat di usia 63 tahun. 

 

31 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, h. 560. 
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Tujuan utama didirikan TPA adalah salah satu cara atau usaha untuk 

mengantisipasi bertambahnya jumlah buta huruf Al-Qur’an. Maka dengan itu 

terdirilah menjadi sebuah lembaga TPA dengan beberapa tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an secara fasih, tartil, lancar dan 

benar menurut tajwid, untuk meningkatkan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-

Qur’an tertentu dan kemampuan untuk memahami pokok-pokok isinya dan 

untuk mendorong proses internalisasi ajaran dan nilai-nilai Al-Qur’an ke 

dalam jiwa, sehingga mereka bisa tumbuh sebagai generasi qur’ani.32 

Dari tujuan di atas dapat diuraikan bahwa tujuan Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA) tiada lain untuk mencetak generasi Islam yang Qur’ani yang 

mempunyai akhlak yang mulia, selain itu juga selalu menjalankan perintah-

perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Swt. Maksudnya adalah 

santri dituntut untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Al-Qur’an dan shalat lima waktu 

dengan tata cara yang benar dan menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.  

Fungsi taman pendidikan Al-Qur’an yang dikutip oleh Sulthon dari 

pendapat Azyurmadi Azra menawarkan tiga fungsi taman pendidikan Al- 

Qur’an yaitu:  

1. Trangsisi dan transfer ilmu –ilmu Islam  

2. Pemeliharan tradisi Islam  

3. Reproduksi ulama.33 

Dengan berbagai peran pontensial yang dimainkan TPQ, dapat di 

kemukakan bahwa TPQ memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat 

sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan dari berbagai persoalan masyarakat.  

 

32 As’ad humam, Pedoman dan Pegembangan TKA/TPA Nasional, h. 9. 

33 Slthon, M dan Khusnurridlo, M, Manajemen Pesantren Dalam Perspektif   
(Yogyakarta: Global, laksbang peress),  h. 13. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Generasi Qur’áni  

Secara bahasa generasi berarti angkatan atau keturunan.34 Sedangkan 

secara istilah generasi berarti sekumpulan angkatan yang hidup pada masa 

atau waktu yang sama. Dan Al-Qur’an secara bahasa berarti bacaan atau yang 

dibaca.35 Sedangkan menurut Istilah dikemukan oleh Dr. Subhi Al Salih ialah 

“Kalam Allah Swt. yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, 

membacanya termasuk ibadah”.36 

Menerapkan Al-Qur’an dalam kehidupan sangatlah penting karena Al-

Qur’an merupakan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat. Dengan demikian Al-Qur’an merupakan petunjuk bagi 

umat manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan, karena Al-Qur’an dan 

hidup adalah sebuah khasanah yang komplit yang jika difahami oleh semua 

orang akan membuat kehidupan di dunia ini menjadi harmonis.37 

Generasi qur’ani adalah potret generasi shalih yang secara ikhlas 

menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai “pewarna” kehidupannya. 

Tingkah laku, gerak hati, dan semua sikap hidupnya mengikuti ajaran agama 

Allah yang haq.38 

Generasi muda adalah salah satu peran penting dalam penentu 

kebangkitan agama dan bangsa di masa yang akan mendatang, ia adalah 

rahasia kehidupan bangsa dan sumber mata air kebangkitannya. 

 

34 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta, Cet. Ke II 1989), h. 242. 

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta, Cet . Ke II 1989), h. 596. 

36 Subhi As-Shalih, Mabahits fi Ulumil-Qur‟an (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), h. 10-
12. 

37 Said Aqil Munawar, MA, Al-Qur`an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki  (Jakarta: 
Ciputat Press Jakarta, 2002), h. 340. 

38 Muhammad Albani, Mencetak Anak Penyejuk Hati (Solo: Kiswah Media, 2011), h. 51. 
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Sesungguhnya kuat lemahnya suatu bangsa diukur dari sejauh mana 

kemampuan “rahim” bangsa itu melahirkan tokoh-tokoh yang memenuhi 

syarat sebagai pelopor, karena satu orang pelopor akan mampu membangun 

umat jika ia memilki karakter kepeloporan yang benar.39 

 Sementara untuk membentuk karakter pelopor perubahan itu, 

diperlukan generasi qur’ani yang memiliki kecerdasan, keberanian dan 

keloyalitasan dalam mewujudkannya. Dan semua itu tidak mudah begitu saja 

terbentuk, tanpa peran seorang pendidik.  

Generasi qur’ani memiliki karakteristik khas yang membedakan 

dengan model pendidikan lainnya, pendidikan qur’ani menanamkan spirit 

superioritas yang sempurna pada umat Islam, dalam ucapan, tindakan, dan 

segala aspek kehidupan. Sebuah superioritas yang jauh dari segala bentuk 

peniruan terhadap umat-umat lain yang berbeda akidah, moral dan orientasi 

di dalam segala hal yang menyinggung kekhasan eksistensinya, kondisi 

sosialnya, dan tipologi umum kepribadiannya. Sehingga ia tidak mudah 

tergoyahkan oleh apapun, dan tidak disusupi oleh kelemahan atau kekurangan 

selama perasaan ini benar-benar disandarkan pada kebenaran.40 

Atau dalam ringkasnya ia akan menjadi manusia yang memilki 

perbedaan menyeluruh dengan manusia lain dalam segala hal, yang diawali 

dengan kekhasan aqidahnya, ibadahnya, gaya hidupnya, dan tujuan final serta 

tujuan jangka pendeknya. 

Nassruddin Latheif mendisifinisikan bahwa da’i adalah muslimin dan 

muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas 

 

39 Hasan Al-Banna, Majmu’ah Rasail Al-Imam Asy-Syahid HAsan Al-Banna (Solo: PT Era 
Adicitra Intermedia), h. 127. 

40Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 
Membangun Keluarga Qur’ani  (Jakarta: Amzah, 2005), h. 236. 
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ulama. Ahli dakwah adalah wa’ad, mubaligh mustama’in (juru penerang) yang 

menyeru, mengajak, memberi pengajaran, dan pelajaran agama Islam.41 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. A li-ʿImra n /3:110 
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Terjemahnya : 

 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyeru 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”.42 

Dari pemaparan ayat di atas, maka terukir jelas sebuah kalimat mulia 

bagi seorang da’i serta Al-Qur’an sebagai alat untuk berdakwah adalah satuan 

yang akan melahirkan generasi yang memiliki keindahan akhlak Islam yang 

luar biasa. pentingnya untuk membentuk generasi qur’ani dalam kehidupan, 

karena esensi dari generasi qur’ani itu sendiri adalah generasi yang jiwanya 

selalu dihiasi oleh tiga cinta sejati: cinta Allah, cinta Nabi dan keluarganya, 

serta cinta orang-orang shalih.43 

Dai dalam membentuk generasi qur’ani memiliki karakteristik unik 

yang membedakan dengan model pendidikan lainya, pendidikan qur’ani 

menampakan spirit superioritas yang sempurna bagi umat Islam, baik 

tindakan, ucapan dan segala aspek kehidupan. Sebuah superioritas yang jauh 

dari segala bentuk peniruan terhadap umat-umat lain yang berbeda aqidah, 

orientasi dan moralitas didalam segala hal yang menyinggung keunikan dari 

 

41 H.M.S Nasruddin Lathief, Teori dan Praktik Dakwah Islamia (Jakarta: PT Firma 
Dara,tt), h. 20. 

42 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, h. 64. 

43 Muhammad Albani, Mencetak Anak Penyejuk Hati  (Solo: Kiswah Media, 2011), h. 
136. 
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kondisi sosialnya, eksistensinya, dan tipologi umum kepribadianya, sehingga 

ia tidak mudah tergoyahkan oleh apapun, dan tidak disusupi oleh kelemahan 

atau kekurangan selama perasaanya benar-benar disandarkan kepada 

kebenaran.44 

Al-Qur’an menjadi salah satu bukti yang tak terbantahkan akan 

kebenaran Islam sebagai rahmatan lil’alamiin. Allah memuliakan Nabi 

Muhammad Saw menjadi penutup para nabi dengan mukjizat yang berupa 

kitab suci Al-Qur’an yang mampu menundukkan manusia dan jin serta 

membungkam orang menyimpang dan berbuat dzalim di bumi. Beliau 

mengemban misi agama yang paling sempurna untuk umat manusia secara 

menyeluruh. Tujuan penurunan kitab suci berikut pengutusan nabi 

Muhammad Saw yang mulia adalah agar kitab Al-Qur’an dapat diterima oleh 

semua umat manusia.45 Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada 

Nabi Muhammad Saw untuk semua manusia yang hidup sejak zaman nabi 

Muhammad Saw diutus menjadi rasul sampai manusia diakhir zaman sebagai 

petunjuk bagi seluruh manusia.  Rasulullah Saw pernah bersabda: 
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Artinya: 

“Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat 
selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah 
Rasul-Nya.” 

Hadits ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Qur'an 

dan Al-Hadist untuk tidak tersesat dalam kehidupan. Generasi qur'ani 

 

44 Mahmud Muhammad al-jauhari dan muhammda abdul hakim Khayyal, Membangun 
Keluarga Qur’ani  (Jakarta: amzah, 2005), h. 236. 

45 Murtadha, Membangun Generasi Qur’ani: Pandangan Imam Khoimeini dan Syahid 
Muthahhari (Jakarta: Penerbit Citra, 2012), h. 29. 
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diharapkan menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan berakhlak 

baik, serta selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. 

Sebagaimana dalam sebuah hadits lain mengatakan bahwa akhlak 

Rasulullah adalah Al-Qur’an. Sa’ad bin Hisyam bin Amir ketika datang ke 

Madinah dan mengunjungi Aisyah Radhiyallahu ‘Anha untuk menanyakan 

beberapa masalah. Sa’ad bin Hisyam bin Amir berkata: 
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Artinya: 

“Aku berkata, ‘Wahai Ummul Mukminin, beritahulah aku tentang akhlak 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam!” Aisyah bertanya, ‘Bukankah 
engkau membaca Al-Qur’an?” Aku menjawab, “Ya.” Ia berkata, 
“Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam adalah Al-
Qur’an.” Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada 
siapapun tentang apapun hingga aku mati...” (HR. Muslim, no. 746). 

Hadist tersebut menyatakan bahwa  Rasulullah Saw beradab dengan 

adab-adab Al-Qur’an dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Apa saja yaang 

dipuji oleh Al-Qur’an, maka beliau pun ridha dengan hal itu. Dan apa saja yang 

dicela oleh Al-Qur’an, maka beliau pun murka dengan hal itu. Dalam sebuah 

riwayat dari Aisyah disebutkan, “Akhlak beliau adalah Al-Qur’an. Beliau ridha, 

karena Al-Qur’an ridha. Dan beliau murka, karena Al-Qur’an murka. 

Menjadikan generasi yang qur’ani merupakan suatu tugas dakwah di 

dalam dunia pendidikan. Hal ini juga merupakan proses pembentukan 

kecakap-cakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam 

dan sesama manusia. Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik 



32 

 

langsung maupun dengan tindakan tidak langsung untuk membantu anak 

dalam perkembangan mencapai kedewasaan.46  

Generasi qur’ani adalah generasi unik yang menjadikan Al-Qur’an 

sebagai panduan dan pedoman hidupnya serta berperilaku sesuai apa yang 

terkandung dalam Al-Qur’an.47  

Selain itu, generasi qur’ani juga harus memiliki pengetahuan sebagai 

berikut:  

1. Pengetahuan Akidah, yakni memahami tentang ketauhidan sesuai yang 

pemahaman para nabi dan sahabat.  

2. Pengetahuan Ibadah yakni selalu memahami ibadah dengan benar dan 

menjauhi perkara yang merusak pahala ibadah. Termasuk juga ibadah yang 

bersikap batin dengan meyakinkan hati kepada Allah tanpa keraguan 

sedikitpun itu.  

3. Pengetahuan jalan hidup yaitu mampu memahami Islam dan Al-Qur’an 

dengan baik dan menjauhkan diri dari penyimpangan dalam hidup 

termasuk kufur, nifaq, dan lain-lain.48 

Generasi qur’ani sebagai penerus estafet perjuangan haruslah memiliki 

nilai spiritualitas dan religiusitas yang tinggi, sehingga dapat membentengi 

diri dari pengaruh negatif budaya globalisasi. Pada era globalisasi dan modern 

ini para generasi diharapkan mampu menjadi teladan yang baik dan dapat 

memberikan pengaruh positif kepada sekitar. 

 

46 Abu ahmad dan nur ubiyati Abu ahmad dan nur Ubiyati, lmu Pendidikan (Jakarta: 
rineka cipta, 2015), h. 69. 

47 Mokhammad Samson, Menjadi Pemuda Pembangun Peradaban (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 2015), h. 110. 

48 Mokhammad Samson, Menjadi Pemuda Pembangun Peradaban, h. 107. 



 

33 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti senantiasa melaksanakan etika penelitian 

seperti yang tercantum di bawah ini 

1. Jaga Kejujuran 

Memelihara kejujuran dimaksudkan bahwa peneliti selama proses 

penelitian yang dilakukan dengan sejujur-jujurnya, mulai dari proses 

pengumpulan hingga penyajian data dengan jujur tanpa manipulasi maupun 

distorsi. 

2. Menunjukkan Kerendahan Hati (Tawadu) 

Menunjukkan sikap rendah hati dalam proses penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini bermaksud bahwa mengakui atas segala 

keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan menghormati kontribusi 

orang lain dalam proses penelitiannya, serta bersikap terbuka atas segala kritk 

maupun saran yang membangun dan dapat membantu dalam penelitiannya. 

3. Bertanggung jawab 

Bertanggungjawabdimaksudkan bahwa selama proses penelitian ini 

berlangsung peneliti berkewajiban menyajikan data sejelas dengan hasil yang 

diperoleh di lapangan, dan memastikan bahwa dari hasil penelitian tarselnut 

dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Bersikap Terbuka 

Bersikap terbuka dimaksudkan bahwa peneliti menerima ide pendapat 

dan kritik serta sudut pandang atau gagatan orang lain, bersedia untuk belajar 
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dan berkembang. Peneliti juga terbuka dalam memaparkan hasil 

penelitiannya. 

5. Bersikap Cermat 

Bersikap cermat dimaksudkan bahwa dalam proses penelitiannya 

peneliti sangat berhati-hati dan penuh ketelitian dalam mengambil keputusan. 

Peneliti senantiasa bersikap cermat mulai dari proses pengumpulan, 

penganalisaan hingga penyajian data dengan memastikan keakuratanya. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Bersikap objektif dalam menyajikan uraian dimaksudkan bahwa 

peneliti memaparkan data sesuai hasil yang telah diperolehnya di lapangan 

dengan jelas dan akurat peneliti berfokus terhadap fakta yang ditemukannya, 

dan menghindari dari penambahan opini yang bersifat pribadi ataupun 

penilaian objektif. 

7. Respek Mengutip (Sitasi) 

Karya Ilmu Dosen Pembimbing/Penguji Respek mengutip (sitasi) karya 

dosen pembimbing/penguji dimaksudkan bahwa peneliti mengakui dan 

menghargai karya-karya dari dosen pembimbing maupun dosen penguji yang 

dengan hasil karya ilmiahnya dapat memberi informasi yang akurat dan dapat 

membantu memperluas wawasan peneliti serta dapat membantu dalam 

proses penelitiannya. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan deskriptif yang memperoleh data dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang ingin mengungkapkan, mengembangkan 
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dan menafsirkan data, peristiwa, kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena 

yang terjadi di lapangan, terkait manajemen pembinaan TKA-TPA An-Nur 

dalam mewujudkan generasi qur’ani di Desa Datara Kecematan Tompobulu 

Kabupaten Gowa.  

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.1 

Metode kualitatif, seperti halnya kuantatif adalah metode yang sahih 

dalam penelitian. Kedua metode ini dapat membantu calon peneliti untuk 

memperoleh jawaban atas masalah suatu gejala, fakta yang dihadapi, sekaligus 

memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah 

menganalisis data yang ada.2  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu gejala atau perilaku 

tertentu dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini 

berupa data deskriptif berbentuk penjelasan atau interpretasi mendalam dan 

menyeluruh mengenai aspek tertentu.3 Sumber data dari penelitian ini diambil 

dari hasil pengamatan langsung di lapangan atau observasi, studi pustaka 

serta wawancara terhadap pihak yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti.  

 

1 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Sukabumi:  
Jejak, 2018), h. 7. 

2 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 33. 

3 Sri Hapsari Wijayanti, dkk., Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah 
(Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 222. 
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Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, melakukan 

eksplorasi dan menjelaskan fenomena selama kajian berlangsung.4 Besar 

harapan melalui penelitian kualitatif ini peneliti mampu mengumpulkan data-

data yang akurat sesuai dengan kondisi objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah TK-TPA An-Nur yang 

berlokasi di dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa. 

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1). Sejarah Singkat Desa Datara 

Datara adalah salah satu desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan. Desa ini terletak di ujung selatan pulau Sulawesi, serta 

memiliki jarak kurang lebih 160 kilometer dari Makassar sebagai Ibu Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Datara berada pada ketinggian 700 meter 

diatas permukaan laut. Dengan Dusun Mampua sebagai Ibu Kota Desa Datara.5 

Secara geografis, wilayah Desa Datara memiliki batas-batas sebagai berikut: 

Sumber: Data dari kantor Desa Datara 

 

4 Wilhelmus Hary Susilo, Penelitian Kualitatif, Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan 
(Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2010), h. 21. 

5 Pemerintah Desa Datara, Profil Desa Datara. 
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Desa Datara berpenduduk 3.736 jiwa, dengan rincian 1.820 laki-laki 

dan 1.916 wanita dari 1.312 Kepala Keluarga. Secara administratif, Desa 

Datara terdiri atas 5 dusun, yaitu Dusun Mampua, Dusun Datara, Dusun 

Tonroa, Dusun Pattong-pattong, dan Dusun Pattabbakkang. Dari ke 3.736 jiwa 

penduduk Desa Datara, 541 jiwa penduduk menempati Dusun Tonroa, dengan 

rincian laki-laki berjumlah 269 jiwa dan perempuan berjumlah 272 jiwa.6  

Dusun Tonroa ini berbatasan langsung dengan Dusun Mampua dan 

Dusun Pattong-pattong. Kemudian 591 jiwa penduduk menempati Dusun 

Datara. Dusun Datara ini juga merupakan dusun tertua yang ada di Desa 

Datara. Kemudian 386 jiwa penduduk menempati Dusun Pattong- pattong. 

Dusun Pattong-pattong ini berbataan langsung dengan tiga dusun, yakni 

Dusun Pattabakkang, Dusun Tonroa dan Dusun Datara. Kemudian 606 jiwa 

penduduk menempati Dusun Pattabakkang. Serta 1.612 jiwa penduduk 

menempati Dusun Mampua.7  

Dilihat dari data, Dusun Mampua merupakan dusun dengan populasi 

paling banyak dibanding dusun lain yang ada di Desa Datara. Dusun Mampua 

kembali terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Talangkasa, Jangkabulang, 

dan Kampong Beru. Dusun Mampua ini juga merupakan ibukota Desa Datara, 

dimana di Mampua terdapat Kantor Desa, Rumah Jabatan Kepala Desa, 

Puskesmas Pembantu, serta sarana dan prasarana lainnya.8  

 

6 Pemerintah Desa Datara, Profil Desa Datara. 

7 Pemerintah Desa Datara, Profil Desa Datara. 

8 Pemerintah Desa Datara, Profil Desa Datara. 
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Dalam hal perekonomian, mayoritas masyarakat Desa Datara bertumpu 

pada sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman padi serta tanaman 

jagung. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk Desa Datara yang 

berprofesi sebagai petani.9 Perkebunan penduduk sebagian besar ditunjang 

dengan mengandalkan cuaca, sedangkan persawahan ditunjang dengan 

mengandalkan pengairan semi- teknis dengan memanfaatkan sumber air yang 

berhulu pada kaki Gunung Lompobattang, yang jaraknya kurang lebih 20 

kilometer dari Desa Datara. 

Awal berdirinya Datara menjadi desa sekitar tahun 1979. Pemimpin 

pertama Datara setelah mengalami perubahan menjadi desa adalah H. Abdul 

Razak Bajidu. Wilayah Desa Datara ketika itu masih sangat luas karena belum 

 

9 Pemerintah Desa Datara, Profil Desa Datara. 
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mengalami pemekaran. Wilayah Datara ketika itu meliputi Kelurahan Malakaji 

dan semua wilayah Kecamatan Biringbulu (Lauwa, Tonrorita, Taring, Pencong, 

Parangloe, Lembangloe, Julukanaya, Borimasunggu, Berutallasa, Baturappe, 

dan Batumalonro). Pada masa pemerintahan H. Abdul Razak Bajidu ini, bentuk 

pemerintahan Datara berubah dari Kegallarangang menjadi Pemerintahan 

Desa. Perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akibat perubahan ini, 

secara otomatis pula sebutan Gallarang untuk pemimpin Datara berubah 

menjadi Kepala Desa.10  

Pada tahun 1981, diadakan pemilihan kepala desa secara demokratis di 

Desa Datara. Pemilihan ini tidak lagi menggunakan metode perhitungan biji 

jagung khas Desa Datara seperti sebelumnya, melainkan dengan cara 

mencoblos seperti sekarang. Pada pemilihan tersebut, terpilih Abdul Karim Dg. 

Boko sebagai Kepala Desa Datara menggantikan Abdul Razak Bajidu. Selama 

15 tahun menjabat, ada beberapa prestasi yang beliau dapat, salah satunya 

yaitu masuknya listrik di Desa Datara. Pada masa pemerintahannya ini pula, 

Desa Datara mengalami pemekaran pada tahun 1984, dimana sebagian besar 

daerahnya dijadikan Kecamatan Biringbulu dan Kelurahan Malakaji. Pada 

akhir-akhir masa pemerintahan H. Abdul Karim Dg. Boko, terdapat polemik 

yang terjadi terkait jabatan Kepala Desa tersebut. Dimana ketika itu, beliau 

menjadi Kepala Desa sekaligus menjadi guru, yang mana hal tersebut tidak di 

perbolehkan. Kemudian pada saat itu, bupati H. A. Kadir Dalle menyarankan 

kepada beliau untuk memilih menjadi salah satu dari keduanya. Pada akhirnya 

beliau memilih menjadi guru, dan melepaskan jabatan politiknya sebagai 

Kepala Desa Datara. Sebelum mundur dari jabatannya sebagai Kepala Desa, 

 

10 Arfin Jaya, ‘Tradisi Pa’gallarangngang Masyarakat Di Desa Datara Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa (Tinjauan Filosofis)’’, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2022), h. 
51. 
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beliau memohon agar penggantinya sebagai Kepala Desa Datara adalah Abdul 

Muttalib. Permohonan tersebut dikabulkan, dan Abdul Muttalib pun mengisi 

jabatan Kepala Desa Datara selama kurang lebih 1 tahun.11 

Setelah Abd Muttalib, kepemimpinan Desa Datara dilanjutkan oleh H. 

Abdul Rahman Dg. Lalang. Dari penuturan H. Abdul Karim Dg. Boko (mantan 

Kepala Desa Datara) yang peneliti wawancarai, H. Abdul Rahman Dg. Lalang 

telah banyak membangun Desa Datara sampai pada batas-batas wilayah 

Kecamatan Bontolempangang, serta berhasil menjalankan programnya yang 

sangat dibutuhkan masyarakat Desa Datara kala itu, yakni pengadaan 

jembatan. Setelah beliau mengabdi selama 16 tahun, beliau digantikan oleh 

putranya Askar Anwar Dg. Liwang melalui Pilkades tahun 2013. Askar Anwar 

menjabat sebagai Kepala Desa Datara hingga sekarang. Hingga kini, beliau 

telah berhasil mengimplementasikan salah satu visi Desa Datara, yakni 

mewujudkan masyarakat Desa Datara yang religius dan beragama. Hal ini bisa 

dilihat dari banyaknya Rumah Tahfiz yang didirikan di Desa Datara.12 

TKA-TPA An-Nur merupakan salah satu TKA-TPA yang terletak di Dusun 

Tonroa Desa Datara Kecamatan Tompobulu. TKA-TPA An-Nur ini berdiri pada 

tahun 2010. TKA-TPA An-Nur didirikan oleh sepasang suami istri, yaitu oleh 

bapak Mahmud dan ibu Hj. Nurkismawati. Bapak Mahmud mengatakan bahwa: 

“Riolo lekbaka lampa ri malaysia anjama di kelapa sawika, kinjomae 
appaentenga tampa pangngajiang untu anak-anak parantaua. Kinjominjo 
kupikkiri kana bajikangngangi jeka amminroa  ri kamponga. Tena sallo 

 

11 Arfin Jaya, ‘Tradisi Pa’gallarangngang Masyarakat Di Desa Datara Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa (Tinjauan Filosofis)’’, h. 52. 

12 Arfin Jaya, ‘Tradisi Pa’gallarangngang Masyarakat Di Desa Datara Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa (Tinjauan Filosofis)’’, h. 53. 

 



41 

 

battuku ri kamponga paenteng toma pangngajiang di ballakku ia 
kuarengangi TKA-TPA AN-Nur ia kualle di areng dallekanna bainengku”. 13 

Dahulu sepasang suami istri ini pernah merantau ke malaysia untuk 

bekerja di perkebunan sawit. Disana mereka mendirikan TKA-TPA untuk anak-

anak perantau. Setelah beberapa tahun merantau, akhirnya mereka 

memutuskan untuk pulang kampung. Tak lama kemudian, setelah pulang 

kampung merekapun mendirikan TKA-TPA. Nama TKA-TPA ini diambil dari 

nama depan sang istri yaitu ‘’Nur’’ yang berarti cahaya, ini diharapkan agar 

TKA-TPA ini bisa menjadi cahaya bagi generasi saat ini. 

C. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan manajemen dakwah yaitu secara langsung mendapat data atau 

informasi dari informan. Peneliti menggunakan metode pendekatan 

manajemen kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan sebagai 

informan (narasumber) untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang 

akan dilakukan. Pendekatan manajemen pada hakikatnya sangat 

memudahkan peneliti karena didalamnya telah mencakup unsurunsur 

manajemen yang secara garis besar telah mencakup semuanya. Ini 

menandakan bahwa setiap disiplin ilmu dan sendi kehidupan membutuhkan 

manajemen termasuk dalam melakukan aktivitas dakwah. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Sumber data utama pada penelitian kualitatif berupa kata-kata dan 

 

13 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 
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tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu; 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer adalah hasil observasi 

dan wawancara dengan informan/narasumber.14 Untuk mendapatkan data 

primer ini maka peneliti harus terjun langsung untuk mengamati dan menulis 

jawaban dari objek penelitian yaitu pembina TKA-TPA An-Nur dan orangtua 

santri. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah beberapa pustaka yang memiliki 

relevansi serta dapat menunjang penelitian seperti jurnal, majalah, artikel, 

koran, internet, dan lain-lain.15 Sumber data sekunder ini juga bias diperoleh 

dari hasil studi literature, baik dengan cara membaca atau meringkas. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.  

 

14 Abdurrahman Fatoni. Metodelogi penelitian dan teknik penyusunan skripsi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006) h. 104. 

15 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi  (Makassar:Alauddin University  
press, 2013), h. 161-166. 
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Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat 

banyak ditemukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, 

mencium, atau mendengar suatu objek penelitian dan kemudian ia 

menyimpulkan dari apa yang diamati. Pengamat adalah kunci keberhasilan 

dan ketepatan hasil penelitian.16 Observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu 

observasi non partisipan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan 

informan dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk 

mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.17 

Metode wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dari informan di lapangan 

secara tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pada teknik 

wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan 

mengenai hal-hal atau informasi yang berkaitan dengan manajemen 

pembinaan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani secara 

wawancara terstruktur dengan pembina TKA-TPA An-Nur beserta orangtua 

santri. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen- 

dokumen penting, seperti dokumen lembaga yang diteliti.18 Disamping itu ada 

juga foto yang dijadikan sebagai pendukung atau penguat dalam penelitian ini, 

serta sumber lain dalam bentuk tulisan yang mampu mendukung penelitian. 

 

16 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan  (Jakarta: 
Prenadamedia, 2014), h. 383. 

17 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, h. 24. 

18 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi , h. 161-166. 
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F. Instrumen Penelitian 

Salah satu yang menjadi penunjang keberhasilan dari penelitian adalah 

instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam sebuah 

penelitian instrumen dijadikan alat dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam sebuah penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat bantu yang 

dijadikan sebagai instrumen seperti pulpen, untuk mencatat hasil wawancara 

di lapangan, buku catatan, kamera/perekam suara (handphone) dan pedoman 

wawancara. 

G. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data adalah data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa 

dengan menggunakan metode deskriptif.19 Teknik pengolahan data 

merupakan satu kesatuan yang penting dan saling terkait dalam metode 

ilmiah. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam 

kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta 

diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk 

menjawab masalah yang ada dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau 

pertanyaan penelitian.  

Sedangkan analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata 

secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Data yang telah 

 

19 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 89. 
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dikumpulkan akan diolah sedemikian rupa agar dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.  

Adapun langkah-langkah analisis data dari hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data-

data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang disesuaikan 

dengan masalah penelitian yang telah dikategorisasikan sebelumnya. 

2. Reduksi Data 

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu reduksi data yang 

mana reduksi data ini adalah sebuah proses analisis untuk menajamkan, 

memilah milih secara selektif data penting yang akan diambil dan membuang 

data yang tidak perlu sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 

Reduksi data ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan terus menerus 

selama pelaksanaan penelitian berlangsung dan belum berakhir. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang telah 

dipilih sebagai data yang diperlukan untuk menunjang penelitian agar lebih 

mudah dipahami dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang dilakukan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan bisa beruba 
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sewaktu-waktu disesuikan dengan kondisi data di lapangan dan diverifikasi 

selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan penegasan kesimpulan.20  

Perlu diketahui bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Untuk itu, teknik pengolahan dan analisis datanya adalah dengan memakai 

deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif disini berbeda dengan 

pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistika. Tetapi melalui analisis, 

pengumpulan data untuk kemudian dikembangkan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Demi keakuratan data, maka peneliti melakukan keabsahan data. Data 

yang salah maka akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah 

begitupun dengan sebaliknya jika data benar atau sah maka akan 

menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Peneliti memiliki keabsahan data 

dengan pendekatan trigulasi, sumber dalam mengungkapkan masalah-

masalah yang dijadikan objek penelitian. Trigulasi sumber adalah trigulasi 

yang mengharuskan penelitian mencari lebih dari satu sumber untuk 

memahami data atau informasi.21 Ada pun trigulasi yang akan dilakukan oleh 

calon peneliti yaitu: 

1. Trigulasi sumber data dengan mencari data dari informan dalam hal 

ini pembina TKA-TPA An-Nur dan orangtua santri. 

2. Trigulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 

digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan 

wawancara, tehnik observasi dan dokuentasi. Trigulasi dilakukan 

 

20 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan  (Jakarta: 
Prena Demedia, 2014), h. 383. 

21 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis data kualitatif (Sekolah Tinggi Theologia 
Jaffray, 2019), h. 22. 
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untuk mengetes keabsahan data yang dilakukan dengan metode 

menguji data kepada sumber yang sama dengan tehnik wawancara, 

dokumentasi dan observasi. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Pembinaan TK-TPA An-Nur 

Dalam Mewujudkan Generasi Qur’ani Di Desa Datara Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa 

Manajemen pembinaan merupakan proses pengelolaan pembinaan 

yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi santri di lembaga 

pendidikan Islam seperti TKA-TPA. Sebuah lembaga jika ingin tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan maka perlu penerapan fungsi-fungsi manajemen. 

Fungsi –fungsi itu antara lain, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengendalian dan evaluasi.  

Adapun penerapan fungsi manajemen pembinaan pada TKA-TPA An-

Nur antara lain: 

1. Perencanaan 

Manajemen pembinaan dimulai dengan perencanaan yang matang, 

termasuk menentukan visi, misi, dan tujuan pembinaan. Dalam menerapkan 

fungsi manajemen yang baik, bapak Mahmud mengatakan bahwa: 

“Jari sebelum appare metode pembinaan ia cocoka maka gitte para 
pembinayya siagang para penguruska angngadakan rapat, kinjopi di 
rapatka lampa di tentukan i pembinaan apayya baji siagang apa mange 
visi misi, tikamma program kerjana dan sebagainya”.1 

 

1 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 
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Jadi sebelum menentukan metode pembinaan yang cocok untuk anak-

anak, maka para pembina dan pengurus melakukan rapat koordinasi, 

kemudian pada rapat itulah mereka mulai  menetapkan perencana-perencana 

dengan membuat visi misi, program kerja yang akan mereka lakukan untuk 

membina anak-anak dalam menyiapkan generasi qur'ani.  

TKA-TPA An-Nur memiliki visi “Menyiapkan Generasi Qur’ani 

Menyosongsong Masa Depan Gemilang” dengan misi “membentuk adab dan 

akhlak santri untuk : 

1) Selalu rajin shalat di awal waktu 

2) Rajin mengaji setiap hari 

3) Berbakti kepada ayah dan ibu 

4) Taat dan hormat kepada guru 

5) Menuntut ilmu sepanjang hayat 

6) Sayang kawan dan suka memaafkan 

7) Mengabdi untuk negeri dan bermanfaat bagi umat  

Ada beberapa program kerja dari TKA-TPA An-Nur ini, di antaranya 

sebagai berikut : 

1) Infaq bulanan, yang bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar 

kegiatan KBM serta kegiatan TPA, hal ini disasarkan kepada seluruh 

santri TPA, semua wali santri serta seluruh ustad dan ustadzah. 

2) Lomba TPA internal dan eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi santri baik akademik, tilawah al-qur’an maupun kreatifitas 

seni islam. 
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3) Karantina tahfiz, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

santri dalam menghafal al-qur’an dan meningkatkan kualitas ibadah 

santri pada bulan ramadhan. 

4) Pembinaan tilawah al-qur’an, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi santri dalam bidang tilawatil qur’an. 

5) Prifat calon santri munaqasyah dan pengadaan baju seragam santri.2 

2. Pengorganisasian 

Setelah membuat perencanaan yang matang, maka  selanjutnya adalah 

pembagi tugas pembinaan atau dalam fungsi manajemen disebut dengan 

pengorganisasian. Untuk menciptakan pembinaan/pengajaran yang efektif 

maka proses belajar mengajar di bagi menjadi dua kelompok. Bapak Mahmud 

mengatakan: 

“Kinne ri TKA-TPA AN-Nur ku bage ruai kelompok, kelompok injo tammaka 
iqro siagang kelompok iqro. Nakke ngajara di kelompok tammaka iqro 
bainengku ngajara di kelompok iqro. Selain nakke ruaya biasa tonja na 
bantu pole anakku ruayya punna niaki battu ri kamponga. Inne kubage 
ruai kelompok karna punna di passerei ricui salla susai lani atoro apalagi 
anak-anak di ajara. Ka injo anak-anaka sebagian niakja erok pilangngeri 
mingka loeangngangi tenayya na pilangngeri, jari supaya tena na sessa 
dudu tawwa ngatoro bajikangngangi punna di bage ruai kelompokna”. 3 

Proses belajar mengajar dibagi menjadi dua kelompok. Pertama 

kelompok anak-anak yang masih iqro’  dan kedua kelompok anak yang sudah 

tamat iqro’ atau sudah bisa membaca bersambung. Kelompok pertama di ajar 

oleh ibu Hj. Nurkismawati sedangkan kelompok kedua di ajar oleh bapak 

 

2 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 

3 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 
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Mahmud. TKA-TPA An-Nur memiliki 2 ustad dan 2 ustadzah. Selain bapak 

Mahmud dan ibu hj.Nurkismawati mereka juga di bantu oleh kedua anak 

mereka. Mereka membagi dua kelompok dengan alasan jika disatukan maka 

anak-anak akan susah di atur. 

Berikut struktur organisasi TKA-TPA An-Nur 

Jumlah santri dan santriwati TKA-TPA An-Nur pada tahun 2022 

berjumlah 50 orang dengan perbandingan laki-laki 28 orang dan perenpuan 

22 orang. Pada tahun 2023 jumlah santri dan santriwati mencapai 69 orang 

dengan perbandingan laki-laki 41 orang dan perempuan 28 orang. Sedangkan 

pada tahun 2024 jumlah santri dan santriwati mencapai 74 orang dengan 

perbandingan laki-laki 42 orang dan perempuan 32 orang.  

Mereka melakukan pembinaan di bidang mereka masing-masing. Karna 

pada proses pengajaran hanya di bagi menjadi dua kelompok maka ibu Hj. 

Nurkismawati mengajar di iqro' dan bapak Mahmud mengajar pada kelompok 

yang sudah tamat iqro'.  
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3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembinaan melibatkan implementasi program yang telah 

direncanakan. Aktivitas seperti pembiasaan, penyediaan lingkungan kondusif, 

dan kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, dan ibadah sangat penting 

dalam meningkatkan akhlak dan prestasi santri. 

Untuk menyiapkan generasi muda qur’ani, TKA-TPA An-Nur melakukan 

beberapa bentuk pembinaan. Mulai dari bacaan shalat, bacaan Al-Qur'an 

hingga sampai praktek shalat. Berikut beberapa pembinaan yang dilakukan 

oleh para pembina TKA-TPA An-Nur yaitu : 

a. Pembinaan Ilmu Tajwid 

Pembinaan ilmu tajwid ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan anak-anak dalam membaca Al-Qur'an selain itu pembinaan 

ilmu tajwid ini diharapkan mampu memperlancar bacaan al-qur’an anak-anak 

dengan mengikuti hukum tajwid yang berlaku.  

b. Pembinaan Tilawatil Qur’an 

Pembinaan tilawatil qur’an dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan anak-anak dalam membaca Al-Qur'an dengan menggunakan 

senandung yang indah dan tentu dengan memperhatikan hukum tajwid yang 

berlaku. Pembinaan tilawatil qur’an ini diharapkan mampu mencetak generasi 

qur'ani yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan 

benar. 

c. Dinul Islam dan Fiqih Islam 

Dinul islam adalah pemahaman tentang seputar islam, anak-anak 

diharapkan mampu mengetahui materi seputar islam. Mulai dari shalat, rukun 

iman dan rukun islam, puasa dan lain sebagainya. 
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Jika dinul islam mempelajari seputar pengetahuan umum tentang islam 

makan fiqih islam mempelajari seputar hukum dan ajaran Islam, termasuk 

aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. 

d. Pembinaan Iqro’ 

Pembinaan iqro’ tentu dilakukan pada anak-anak yang belum tau 

membaca Al-Qur'an sebagaimana yang telah peneliti paparkan bahwa TKA-

TPA An-Nur membagi dua kelompok pengajaran, yaitu kelompok iqro’ dan 

kelompok anak yang sudah membaca sambung atau anak yang tentunya sudah 

tamat iqro’. 

e. Praktek Adzan, Wudhu dan Shalat 

Pembinaan ini dilakukan agar anak-anak lebih mudah mengetahui 

bagaimana cara adzan, wudhu dan shalat yang baik dan benar, karna anak-

anak akan lebih cepat mengerti apabila dilakukan praktek secara langsung 

daripada hanya sekedar diberikan materi. 

f. Menghafal Bersama Bacaan Shalat 

Ini merupakan bagian penting dari ibadah sholat, yang berisi 

serangkaian kalimat doa dan ayat Al-Qur'an yang dibaca saat melaksanakan 

sholat. Pembinaan ini dilakukan agar anak-anak tidak semata-mata shalat saja, 

namun pembinaan ini dilakukan agar anak-anak bisa memahami bacaan shalat 

dan bisa memahami makna dari setiap bacaan dalam shalat. 

g. Tadarus Al-Qur’an 

Tadarus Al-Qur'an sering diartikan sebagai membaca Al-Qur'an 

bersama-sama. Ada yang membaca dan ada yang menyimak secara bergantian. 

Dalam tadarus ini maka pembina akan terlebih dahulu membacakan ayat Al-

Qur'an kemudian setelah itu akan di ikuti oleh anak-anak. 
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h. Cerdas Cermat 

Kegiatan pembinaan ini dilakukan untuk menguji seberapa besar  

pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah disampaikan oleh para 

pembina. Hal ini juga akan melatih daya ingat anak-anak. 

Mengajar anak-anak tentu lebih sulit dibanding mengajar para remaja. 

Hj. Nurkismawati mengatakan bahwa: 

“Untuk angngajara anak-ana aboyapi tawwa cara tikamma joka ana-
anaka nakkule napahami apa diajarrangi siagang apa injo lekbaka 
diajarrangi libai antama di pikkaranna. Jari katte pembinayya pole a’boya 
cara tikamma joka anak-anaka tena na bosang punna lalangi pilajara. 
Iami saba naku ngallemo cara waktu pilajarakna di sare istirahat siagang 
biasa di selingi dengan shalawatan atau pertanyaan. Mingka niak 
beberapa pappilajarrang sikamma ilmu tajwid punna diajari ana-anaka 
ammake paki cara akkelong supaya joka anak-anaka liba na hafal siagang 
na pahami hukum tajwidka.”4 

Untuk mengajar anak-anak kita harus mencari cara supaya anak-anak 

bisa lebih muda memahami apa yang di ajarkan. Sebagai seorang pembina 

harus juga mencari cara agar anak-anak tidak bosan saat belajar. Maka dari itu 

para pembina memberikan waktu istirahat dan juga sering mengajak anak-

anak untuk shalawatan bersama, atau memberikan pertanyaan sebagai 

feedback dari apa yang telah di sampaikan atau di ajarkan oleh para pembina.  

Selain itu untuk materi ilmu tajwid para pembina memiliki metode 

tersendiri dalam menyampaikannya, karna yang dihadapi adalah anak-anak 

maka pembina TKA-TPA An-Nur harus mencari cara agar anak-anak lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu pembina TKA-

TPA An-Nur menyampaikan materi tajwid dengan menggunakan syair-syair. 

 

 

4 Hj. Nurkismawati (53 tahun), Pembina TKA-TPA AN-Nur, Wawancara, di Dusun 
Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024. 
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4. Pengawasan 

Pengawasan adalah tahap akhir dalam manajemen pembinaan yang 

bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program. Evaluasi ini membantu 

dalam penyesuaian dan perbaikan program pembinaan untuk masa depan. 

Pelaksanaan pembinaan bagi anak-anak yang sudah tamat iqro’ tentu 

lebih berbagai macam bentuknya, sehingga fungsi pengawasan sangat penting 

untuk melihat kinerja para pembina dan feedback dari anak-anak. Namun jika 

dilihat pada prestasi yang telah di peroleh TKA-TPA An-Nur menujukkan 

bahwa penerapan fungsi manajemen sangat membantu pada proses 

pembinaan.  

Beberapa prestasi yang telah diperoleh oleh TKA-TPA An-Nur. 

Hj.Nurkismawati mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah selama niakna jeka TKA-TPA loemi prestasi nagappa anak-
anaka kinne. Jeka beru-berua anak-anakku ikuki lomba FASIH tingkat 
kabupaten, loe anak-anakku di tunjuk untuk wakili Kecamatan 
Tompobulu. Diantarana lomba-lomba ia na ikutia iyamiantu : CCQ, 
Tilawah, Tartil, Tahfidz. Inne diikuti untuk golongan PA siagang PI. Dan 
alhamdulillah guppa ngasengji juara. Inne di persiapkanngi isse untuk 
mae di provinsi untuk wakili Kabupaten Gowa”.5 

Alhamdulillah selama adanya TKA-TPA ini, sudah banyak prestasi yang 

di dapat oleh anak-anak. Baru-baru ini para anak-anak ada yang mengikuti 

lomba FASIH tingkat kabupaten, banyak anak-anak dari TKA-TPA kami yang di 

tunjuk untuk mengikuti lomba mewakili Kecamatan Tompobulu. Ada beberapa 

lomba yang anak-anak kami ikuti diantaranya: CCQ, Tilawah, Tartil dan Tahfidz. 

Lomba ini diikuti oleh golongan laki-laki dan perempuan. Dan 

Alhamdulillahnya semua lomba yang diikuti mendapatkan juara, sekarang 

kami sedang mempersiapkan untuk mengikuti lomba FASIH tingkat provinsi. 

 

5 Hj. Nurkismawati (53 tahun), Pembina TKA-TPA AN-Nur, Wawancara, di Dusun 
Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024.  
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Prestasi lain yang telah TKA-TPA An-Nur capai adalah pernah meraih 

terbaik 1 tingkat TKA-TPA pada wisuda akbar yang diadakan oleh BKPRMI   

sekabupaten Gowa pada tahun 2024. Untuk hafalan surah-surah pendek, 

sudah ada beberapa santri yang khatam juz 30. Santri yang khatam juz 30 

kemudian melanjutkan hafalan mereka di rumah tahfidz khusus untuk hafalan. 

Ada beberapa alasan mengapa para orangtua santri menitipkan anaknya ke 

TKA-TPA An-Nur. Sebagaimana wawancara peneliti kepada beberapa orangtua 

santri.  Ibu Ramlah mengatakan bahwa: 

“Ka bajiki, kapunna nakke ngajari teai pilangngeri, mingka punna 
gurunna todo intu ngajari iyya tantu pilangngeri. Tena kusangka-sangka 
kana nakulle tongi anakku carakde ngaji ka riolo tulu kare-karenaji na 
bayui mingka alhamdulillah sannaki banggaku mae ri anakku ka 
ngussengmi ngaji, ngussengi tilawah apalagi ia biasa di suroh di gurunna 
pimpingi punna tilawai. Jari sannaki porena pappilajaranna TKA-TPA An-
Nur ka kulle na ubah anakku”.6 

Mengapa saya memasukkan anak saya ke TKA-TPA An-Nur karna TKA-

TPA ini sangat bagus. Karna jika hanya saya yang mengajarinya maka ia belum 

tentu mau mendengarkan saya, tapi jika gurunya yang mengajari tentu ia akan 

mendengarkannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak saya akan 

sepintar ini dalam membaca al-qur’an karna dahulu ia hanya selalu bermain 

dan tidak mau belajar. Tapi alhamdulillah sekarang saya bangga kepadanya 

karna sudah pintar mengaji apalagi sudah pintar tilawah. Alhamdulillah TKA-

TPA An-Nur sudah membawa perubahan terhadap anak saya. 

Ibu Jumrah mengatakan bahwa: 

“Nakke kupantamaki anakku ri TKA-TPA An-Nur iamiantu karna nakke 
tena kusempat angngajari anakku ri balla’ karna mae teruska nakke 
rikokoa, tena pole kukulle ngajarii ka nakke saja tena ku ngusseng baji 

 

6 Ramlah (45 tahun), Orangtua Santri, Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. 
Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024.  
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angngaji apalagi punna rung tajwidna. Iamianjo saba naku pantamaki 
anakku ri TKA-TPA An-Nur barekulle tonji carakde ngaji”.7 

Saya memasukkan anak saya ke TKA-TPA An-Nur karna saya tidak 

sempat mengajari anak saya di rumah. Karna tiap hari saya ke kebun, alasan 

lainnya saya juga tidak bisa mengajari anak saya di karenakan saya juga belum 

lancar dalam membaca al-qur’an apalagi yang sesuai dengan hukum tajwidnya. 

Maka dari itu saya menitipkan anak saya ke TKA-TPA An-Nur. 

Ibu Rahmatia mengatakan bahwa: 

"Kupantamaki anakku di tka TPA Annur karna selain lammoroki 
pembayaranna gammarak tongi kualitasna. Anakku nenne carakdemi 
tilawah, paham Tommi tentang tajwidna. Alhamdulillah loe Tommi 
prestasina"8 

Saya memasukkan anak saya di TKA-TPA An-Nur karna selain 

pembayarannya yang murah juga karna memiliki kualitas pembinaan yang 

baik. Sekarang anak saya sudah pandai tilawah dan paham akan hukum tajwid 

yang berlaku. Alhamdulillah juga sudah mendapat banyak prestasi. 

Banyaknya prestasi dan murahnya pembayaran menjadi beberapa 

alasan orangtua memasukkan anaknya ke TKA-TPA An-Nur. Selain itu juga 

karna  didikannya yang dianggap sangat luar biasa sehingga banyak orangtua 

santri yang mepercayakan anaknya untuk masuk ke TKA-TPA An-Nur. 

B. Tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani di 

Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 

TKA-TPA An-Nur memiliki peran penting dalam membentuk generasi 

qur'ani, namun juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks 

 

7 Jumrah (38 tahun), Orangtua Santri, Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. 
Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024.  

8 Rahmatia (46 tahun), Orangtua Santri, Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara 
Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024.  
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modern.  Tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani 

meliputi di antaranya : 

 

1. Karakteristik Santri 

 Membina anak-anak dengan karakteristik yang berbeda-beda 

membuat para pembina kuwalahan dalam mengajar, ada beberapa jenis 

karakter yang dimiliki oleh para santri diantaranya keras kepala, cuek, dan 

lebih banyak bermain daripada belajar,  hal ini dapat menjadi tantangan. Ibu 

Hj. Nurkismawati mengatakan bahwa:  

"ia pole tantangan terberatna para pembinayya iyami antu angngatoroki 
joka anak-anaka, ka biasa uranna rate ngaji ia rawa accarita kiri kanan, 
punna Tena na Carita ka laga-lagai”.9 

Tantangan terberat yang dirasakan oleh para pembina karna anak-anak 

susah di atur. Jika temannya di depan sedang membaca Al-Qur'an maka anak-

anak yang di bawah akan bercerita kiri kanan. Untuk menyatukan karakter 

anak-anak itu sangat sulit, sehingga pembina harus punya kemampuan dalam 

mengatur anak-anak agar tidak terjadi pertengkaran sesamanya. 

2. Komunikasi dan Koordinasi  

Membuat komunikasi dan koordinasi yang efektif antara ustad dan 

ustadzah, orangtua santri dan para santri itu sendiri merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan.  Dengan adanya komunikasi yang baik maka 

hubunganpun akan semakin baik. Hj. Nurkismawati mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillahnya hubunganna katte pembinayya surang tau toana anak-
anaka bajikji, bahkan punna nia kegiatanna anak-anaka liba jaki nabantu 
baji dari materi ataupun tenaga ia kullea na bantuangki”.10 

 

9 Hj. Nurkismawati (53 tahun), Pembina TKA-TPA AN-Nur, Wawancara, di Dusun 
Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024. 

10 Hj. Nurkismawati (53 tahun), Pembina TKA-TPA AN-Nur, Wawancara, di Dusun 
Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024.  
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Alhamdulillahnya hubungan kami para pembina dengan orangtua anak-

anak baik, bahkan ketika ada kegiatan mereka akan cepat membantu kami baik 

itu dari segi materi maupun dari segi tenaga. Namun ada juga beberapa 

orangtua santri yang masih sering ketinggalan info jika ada kegiatan yang 

dilakukan sehingga komunikasi antara orangtua santripun sangat dibutuhkan. 

Membangun komunikasi yang baik juga dapat membantu proses pembinaan. 

Komunikasi yang baik juga akan menciptakan situasi dan lingkungan yang baik 

pula. 

3. Metode Pembelajaran 

Menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan santri dapat menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi 

perbedaan karakteristik santri. Mencari metode agar para santri dapat cepat 

memahami dan tidak jenuh dalam belajar. Bapak Mahmud mengatakan bahwa:  

"Tantangan selanjutnya iya mi antu a'boya metode pembinaan injo 
akkullea liba na pahami anak-anaka. A'boyaki cara tikamma joka anak-
anaka Tena na bosang appilajara agama."11 

Tantangan selanjutnya adalah mencari metode pembinaan yang 

menarik, sehingga anak-anak bisa lebih cepat memahami materi pembinaan 

yang di lakukan. Mencari metode pembinaan juga dilakukan agar anak-anak 

tidak bosan saat  belajar agama. . Tambahan dari Bapak Mahmud mengatakan 

bahwa:  

 
 

11 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 
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"Jari untuk anghadapi anak-anak harus paki sa'bara. Teaki eroki ta 
pancing emosita karna dissengmi intu punna anak-anak di nyarangi salla 
na larro tau toana”.12 

Jadi untuk menghadapi anak-anak butuh kesabaran yang ekstra. Jangan 

sampai kita terpancing emosi karna pada hakikatnya anak-anak memang 

senangnya bermain. Mencari metode yang sesuai dengan kemampuan anak-

anak juga bisa menjadi tantangan tersendiri untuk para pembina. Mencari 

metode yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak yang masih lebih suka 

bermain itu lebih sulit sehingga para pembina harus mencari metode yang 

dapat dipahami  dikalangan anak-anak.  

4. Fasilitas yang kurang memadai 

TKA-TPA An-Nur sering kali menghadapi tantangan internal seperti 

kurangnya sumber daya, baik dalam hal fasilitas. Keterbatasan ini dapat 

menghambat efektivitas pengajaran. Ibu Hj.Nurkismawati mengatakan bahwa:  

"kurangi fasilitas ia niaka kinne singkamma sound system. Inne biasa jari 
tantangan tersendiri untuk para pembinayya karna punna Tena sound 
system katte pembinayya gora-goraki punna ngajara".13 

Kurangnya fasilitas yang memadai seperti sound system sehingga bisa 

menimbulkan tantangan tersendiri untuk para pembina. Karna jika tidak ada 

sound system maka kami para pembina akan kesulitan dalam mengajar anak-

anak. Kurangnya fasilitas yang memadai membuat proses pembelajaran tidak 

berjalan secara efektif. Fasilitas yang kini mereka miliki berasal dari donatur 

untuk membantu mengadakan fasilitas yang layak untuk para santri dan 

santriwati  TKA-TPA. 

 

12 Mahmud HM (56 Tahun), Kepala Unit Sekaligus Pembina TKA-TPA AN-Nur,  
Wawancara, di Dusun Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 
2024. 

13 Hj. Nurkismawati (53 tahun), Pembina TKA-TPA AN-Nur, Wawancara, di Dusun 
Tonroa Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa, pada tanggal 17 Juni 2024. 
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Pengajaran Al-Qur'an di TKA-TPA An-Nur sering kali tidak dapat 

mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pembelajaran yang 

komprehensif. Misalnya, pengajaran shalat dan hafalan ayat-ayat Al-Qur'an 

mungkin tidak dapat dilakukan secara mendalam dalam waktu yang terbatas. 

Karena para santri terlebih dahulu harus menghafal dan memahami bacaan  

serta gerakannya.  

Namun TKA-TPA An-Nur sudah memiliki upaya agar hal-hal tersebut 

tidak terjadi lagi dengan cara :  

1. Pendekatan Menyenangkan  

TKA-TPA An-Nur berusaha menjadikan pendidikan agama sebagai 

pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan memakai metode 

yang tepat untuk para anak-anak sehingga anak-anak lebih bisa menikmati 

pembinaan yang diberikan. Ini juga penting untuk menumbuhkan cinta 

terhadap Al-Qur'an sejak dini. 

2. Dukungan dari Orangtua  

Pertumbuhan TKA-TPA An-Nur menunjukkan adanya dukungan yang 

baik dari orangtua santri. Ini mencerminkan kepedulian orangtua terhadap 

anak-anak mereka yang akan menjadi pewaris nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan kepada generasi mendatang. 

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, TKA-TPA An-Nur 

dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif . 

Sehingga akan berdampak positif bagi santri TKA-TPA untuk terus berinovasi 

dan beradaptasi agar dapat memenuhi tujuan untuk membentuk generasi 

qur'ani yang kuat di era modern.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Pembinaan TKA-TPA  

An-Nur Dalam Mewujudkan Generasi Qur’ani dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Adapun penerapan fungsi manajemen terhadap pembinaan TKA-TPA 

An-Nur antaralain: Perencanaan Manajemen pembinaan dimulai 

dengan perencanaan yang matang, termasuk menentukan visi, misi, 

dan tujuan pembinaan. TKA-TPA An-Nur memiliki visi “Menyiapkan 

Generasi Qur’ani Menyosongsong Masa Depan Gemilang” dengan misi 

“membentuk adab dan akhlak santri untuk :1) Selalu rajin shalat di awal 

waktu, 2) Rajin mengaji setiap hari, 3) Berbakti kepada ayah dan ibu, 4) 

Taat dan hormat kepada guru, 5) Menuntut ilmu sepanjang hayat, 6) 

Sayang kawan dan suka memaafkan, 7) Mengabdi untuk negeri dan 

bermanfaat bagi umat. Setelah membuat perencanaan yang matang, 

maka selanjutnya adalah pembagian tugas pembinaan atau dalam 

fungsi manajemen disebut dengan pengorganisasian. Untuk 

menciptakan pembinaan/pengajaran yang efektif maka proses belajar 

mengajar di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok iqro' dan 

kelompok tamat iqro. Pelaksanaan pembinaan melibatkan 

implementasi program yang telah irencanakan. 1)Pembinaan Ilmu 

Tajwid, 2)Pembinaan Tilawatil Qur’an, 3) Dinul Islam dan Fiqih Islam, 

4) Pembinaan Iqro’, 5) Praktek Adzan, Wudhu dan Shalat, 6) Menghafal 

Bersama Bacaan Shalat, 7) Tadarus Al-Qur’an, 8) Cerdas Cermat.  
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Pengawasan adalah tahap akhir dalam manajemen pembinaan yang 

bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program. Evaluasi ini 

membantu dalam penyesuaian dan perbaikan program pembinaan 

untuk masa depan. 

2. Tantangan TKA-TPA An-Nur dalam mewujudkan generasi qur’ani 

meliputi   di antaranya: 1) Karakteristik santri yang berbeda beda, 2) 

komunikasi dan koordinasi para pembina dan orangtua santri, 3) 

metode pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan santri, 4) 

fasilitas yang kurang memadai. 

B. Implikasi penelitian 

1. Kepada seluruh pembina pengajar khususnya di TKA-TPA An-Nur Dusun 

Tonroa Desa Datara supaya tetap berusaha semaksimal mungkin 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengajarannya serta 

memberikan contoh yang terbaik bagi santri di TKA-TPA An-Nur. 

2. Kepada orang tua santri semoga bisa ikut turut serta dalam mendidik 

anak-anaknya, sebab keterlibatannya merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam pembinaan para santri di TKA-TPA An-Nur. 
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