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ABSTRAK 

Disertasi ini menyimpulkan bahwa modernisasi manajemen pendidikan 

Dayah perspektif Al-Qur‘an, dilaksanakan dengan mengadopsi konsep 

Tajdîd (pembaharuan), Taghyîr (perubahan), Tabdîl (penggantian), dan 

Ishlȃh (perbaikan). Tajdîd tercermin dalam pembaruan kurikulum yang 

menambahkan mata pelajaran umum di Dayah tradisional serta penguatan 

materi agama di Dayah modern. Konsep Taghyîr terlihat dari upaya 

perubahan struktur manajemen Dayah untuk menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan pendidikan, seperti pengadopsian teknologi dalam proses belajar-

mengajar. Tabdîl atau penggantian diwujudkan dalam substitusi metode 

pengajaran lama dengan metode yang lebih efektif dan relevan dengan 

zaman, seperti penerapan pendekatan berbasis proyek atau pembelajaran 

interaktif. Sedangkan Ishlȃh mencakup penyesuaian regulasi berdasarkan UU 

No. 18 Tahun 2019, yang menciptakan harmoni antara nilai-nilai tradisional 

dan kebutuhan modern.  

Kesimpulan tersebut didasarkan kepada analisis kajian teoritis tentang 

manajemen pendidikan Dayah tradisional sebagimana diungkap oleh  

A.Halim Tosa dan Kustadi Suhandang (1990), Mastuhu (1994) dan Marzuki 

(2011) bahwa Dayah tradisonal merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

memiliki cita-cita untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilakuan sehari-hari sekaligus sebagai pusat 

untuk mengorbitkan para ulama dan regenerasi ulama di Aceh. Meskipun 

dalam hal pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta penilaian 

pendidikan masih berpusat kepada Teungku. Berbeda dengan Dayah modern 

sebagaimana diungkapkan oleh Azyumardi Azra (1997), dan Zaini (1999) 

dan Azhar M. Nur (2011) dimana sudah ada model penggabungan 

pendidikan umum dengan pendidikan Dayah tradisional yang melibatkan 

banyak unsur dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman serta pengembangan keahlian untuk para santri.  

Disertasi ini berbeda dalam memandang proses modernisasi Dayah 

dengan Rahmah (2020) dan Atmari (2020), yang lebih menekankan pada 

faktor internal dan eksternal serta kerangka hukum dalam reformulasi sistem 

pendidikan, Disertasi ini fokus pada perspektif Al-Qur'an dalam 

mengarahkan modernisasi sistem pendidikan di Dayah, serta eksplorasi 

mendalam mengenai etika dan adab yang harus dipegang teguh dalam 

penerapan teknologi dan media modern. Hal ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan elemen-elemen tersebut dengan nilai-nilai spiritual dan etika 

dari Al-Qur'an untuk menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif 

dalam proses modernisasi. Disertasi ini juga memiliki persamaan cara 

pandang tentang modernisasi dengan Fakhrurrazi (2022) yang menyatakan 
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bahwa inovasi dalam sistem pendidikan Dayah dapat menjadi kunci 

keberhasilan modernisasi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

pustaka dan dokumentasi untuk menganalisis konsep modernisasi yang 

relevan serta aplikasinya dalam sistem pendidikan Dayah. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada faktor internal dan 

eksternal serta kerangka hukum dalam reformulasi sistem pendidikan, 

penelitian ini menggabungkan elemen-elemen tersebut dengan nilai-nilai 

spiritual dan etika dari Al-Qur'an untuk menawarkan pendekatan yang lebih 

holistik dalam proses modernisasi. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation concludes that the modernization of Dayah education 

management from the perspective of the Qur'an is carried out by adopting the 

concepts of Tajdîd (renewal), Taghyîr (change), Tabdîl (replacement), and 

Ishlȃh (reform). Tajdîd is reflected in the curriculum renewal, which includes 

the addition of general subjects in traditional Dayahs and the strengthening of 

religious content in modern Dayahs. The concept of Taghyîr is seen in efforts 

to change the management structure of Dayahs to align with educational 

needs, such as adopting technology in the teaching and learning process. 

Tabdîl, or replacement, is realized through substituting outdated teaching 

methods with more effective and contemporary approaches, such as 

implementing project-based or interactive learning methods. Meanwhile, 

Ishlȃh encompasses regulatory adjustments based on Law No. 18 of 2019, 

creating harmony between traditional values and modern needs. 

These conclusions are based on theoretical analyses of traditional 

Dayah education management, as highlighted by A. Halim Tosa and Kustadi 

Suhandang (1990), Mastuhu (1994), and Marzuki (2011). Traditional Dayahs 

are Islamic educational institutions aimed at studying, understanding, 

deepening, internalizing, and practicing Islamic teachings, emphasizing the 

importance of religious morals as daily behavioral guidelines and serving as 

centers for producing scholars and regenerating Islamic scholars in Aceh. 

However, aspects such as organization, direction, supervision, and evaluation 

of education remain centered on the Teungku. This contrasts with modern 

Dayahs, as noted by Azyumardi Azra (1997), Zaini (1999), and Azhar M. 

Nur (2011), where there is a model integrating general education with 

traditional Dayah education. This integration involves multiple elements 

adapted to contemporary developments and demands, along with skill 

development for students. 

This dissertation differs from Rahmah (2020) and Atmari (2020), 

which emphasizes more on internal and external factors as well as the legal 

framework in the reformulation of the education system, This dissertation 

focuses on the perspective of the Qur'an in directing the modernization of the 

education system in Dayah, as well as an in-depth exploration of ethics and 

manners that must be upheld in the application of modern technology and 

media. This is done by combining these elements with the spiritual and 

ethical values of the Qur'an to offer a more comprehensive approach to the 

modernization process. This dissertation also shares the same view with 

Fakhrurrazi (2022) who states that innovation in the Dayah education system 

can be the key to the success of modernization. 

This study uses a qualitative method with a literature study and 

documentation approach to analyze the relevant concept of modernization 
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and its application in the dayah education system. In contrast to previous 

studies that emphasized more on internal and external factors as well as legal 

frameworks in the reformulation of the education system, this study 

combines these elements with the spiritual and ethical values of the Qur'an to 

offer a more holistic approach to the modernization process.  
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 خلاضث
 

 

تخيص ْذه الأطروزث إلى أن تحديث إدارة التػييً في "الديثّ" ٌَ ٌِظٔر اىلرآن 
(، الاشتتدال )تتديو(، يير(، التؾيير )تؾديالهريً يتً ٌَ خلال تبني ٌفاْيً التذديد )تجد

يتٍحو التذديد في تحديث المِاْخ الدراشيث ةإضاـث المٔاد اىػاٌث في  والإضلاح )إضلاح(.
وتػزيز المٔاد الدينيث في "الديثّ" الحديحث. يظٓر ٌفٓٔم التؾيير ٌَ خلال  ث"الديثّ" التلييدي

دٔ المتذوىث لتؾيير ْيكل إدارة "الديثّ" لتتٔاـق ٌع ازتيادات التػييً، ٌحو تبني  الجٓ
دٔيا في غٍييث  التػييً والتػيً. يتً تطتيق الاشتتدال ٌَ خلال اشتتدال الأشاليب التهِٔل

أكثر ـػاليث وزداجث، ٌحو تطتيق النٓخ اىلائً على المشاريع أو  شاليبالتػييٍيث اىلديٍث ةأ
ىػام  81التػيً التفاعلي. أٌا الإضلاح ـيشٍو التػديلات التِظيٍيث ةِاءً على اىلأُن ركً 

 .ةين اىليً التلييديث والازتيادات الحديحث، مما يحلق الانصذام 9182
ْذه الاشتِتادات إلى تحييو الدراشات النظريث زٔل إدارة التػييً في "الديثّ"  وتصتِد

ِداُؼ ) شٔا وكصتادي شْٔ ا أ. زييً ت (، 8221(، ٌاشتٓٔ )8221التلييديث، نٍا أةرزْ
إشلاٌيث تٓدف إلى  (، زيث تػُتبر "الديثّ" التلييديث مؤشصث تػييٍيث9188وٌارزوقي )

وممارشث التػاليً الإشلاٌيث ٌع التأكيد على أٍْيث الأخلاق  ػابدراشث وـًٓ وتػٍيق واشتي
الدينيث ندليو ليصئك الئمي، وأيضًا نٍركز لإُتاج اىػيٍاء وتجديد اىػيٍاء في آتشيّ. وٌع 

دٔيّ، والإشراف، وتلييً الت ػييً ترككز زٔل ذلم، لا تزال الجٔاُب المتػيلث ةالتِظيً، والت
 .التِهٔ

ذا (، زيني 8221يختيؿ غَ "الديثّ" الحديحث، نٍا أشار غزيٍردي أزرا ) وْ
ر م. ُٔر )8222) ذٔج يدٌخ التػييً اىػام ٌع تػييً "الديثّ" 9188(، وغزْ دٔد ٍُ (، زيث ي

ذٔج اىػديد ٌَ اىػِاصر اىتي تتهيؿ ٌع التطٔرات والمتطيتات  التلييدي. يشٍو ْذا النٍ
 اىطلاب ٓاراتحث، ةالإضاـث إلى تطٔير ٌالحدي

أءٌث التػييً الديني واىػام وزيادة مصاٍْتٍٓا في المذتٍع والدغٔة. دٔة لم  الج

( ، واىتي تركز أكثر على 9191( وأتٍاري )9191تختيؿ ْذه الأطروزث غَ رحمث )
أمو الداخييث والخارديث وكذلم الإطار اىلأُني في إعادة ضياؽث ُظام التػي يً ، وتركز اىػ
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دٔيّ تحديث ُظام التػييً في دايث ، ـضلا غَ  ْذه الأطروزث على ٌِظٔر اىلرآن في ت
دٔيا  اشتهشاف ٌتػٍق للأخلاق والأخلاق اىتي يجب التٍصم ةٓا في تطتيق التهِٔل
والإغلام الحديث. يتً ذلم ٌَ خلال الجٍع ةين ْذه اىػِاصر واىليً الروزيث والأخلاكيث 

خ أكثر شٍٔلا ىػٍييث التسديث. تشركك ْذه الأطروزث أيضا في ُفس ليلرآن لتلديً ُٓ
( الذي يلٔل إن الاةتكار في ُظام التػييً دايث يٍكَ أن 9199الرأي ٌع ـخرورازي )

 يكٔن ٌفتاح نجاح التسديث.

تصتخدم ْذه الدراشث ٌِٓخ ُٔعي ٌع ٌِٓخ دراشث الأدةيات والتٔجيق لتسييو ٌفٓٔم 
يلّ في ُظام الدايث التػييمي. على غهس الدراشات الصاةلث اىتي التسديث ذي الطيث وتطت

ركزت بشكل أكبر على اىػٔامو الداخييث والخارديث والأطر اىلأُُيث في إعادة ضياؽث ُظام 
التػييً، تجٍع ْذه الدراشث ةين ْذه اىػِاصر واىليً الروزيث والأخلاكيث ليلرآن لتلديً 

 ث.ٌلاربث أكثر شٍٔليث ىػٍييث التسدي
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang di terapkan dalam Disertasi ini 

mengikuti buku Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi Program 

Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, tahun 2017. 

 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز A ا

 k ك s س B ب

 l ل sh ش T ت

 m م ṣ ص Th ث

 n ن ḍ ض J ج

 w و ṭ ط H ح

 h ه ẓ ظ Kh خ

 ― ء ‗ ع D د

 y ي gh غ Dh ذ

   f ف R ر

 

Catatan: 

1. Konsonan bertasydid di tulis rangkap, misalnya ر ب di tulis ―rabba‖. 

2. Vokal Panjang (mad) 

a. Fathah (Baris di atas huruf) ditulis ―a‖ atau ―A‖. 

b. Kashrah (Baris di bawah huruf) ditulis ―I‖ atau ―I‖. 

c. Dammah (Baris di depan huruf) ditulis ―u‖ atau ―U‖. 

3. Alif dan lam (al) yang diikuti huruf qamariyah ditulis ―al‖. 

4. Alif dan lam (al) yang diikuti huruf syamsiyah. maka huruf ―lam‖ di ganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال di tulis "ar-rijal‖ 

atauboleh di tulis dengan ―al-rijal‖ asalkan konsisten. 

5. Ta‘marbutah ( ة) bila di akhir ditulis ―h‖ dan bila di tengah ditulis ―t‖. 
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peningkatan dan kesempurnaannya. Semoga karya ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, kita semua, sesama muslim dan khususnya Dayah – 

Dayah yang ada di Provinsi Aceh. 

        

       Jakarta, 21 November 2024 

 

 

 

       Saiful Rahmad    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah A.

Lembaga pendidikan Islam tradisional biasa disebut Pesantren 

banyak ditemukan di Indonesia. Pesantren merupakan institusi pendidikan 

yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas Nusantara yang secara 

khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (Educational 

Institution Based Religion.)1 Pesantren memiliki banyak variasi, 

tergantung pada lokasi geografis, tradisi, dan fokus pendidikannya. 

Pesantren memiliki ciri khas tersendiri pada bentuk dan namanya. Di Jawa 

disebut Pondok Pesantren, di Minangkabau disebut Surau dan di Aceh 

disebut Dayah. Masing-masing lembaga pendidikan Islam ini dipimpin 

oleh sosok berpengaruh seperti Syeikh untuk Surau, Kiyai untuk Pesantren 

dan Teungku untuk Dayah.2 

Pendidikan Pesantren sudah ada sebelum penyebaran Islam datang 

ke Indonesia.3 Menurut Zamakhsyari Dhofier, terkait masa awal 

keberadaan Pesantren hanya dapat diduga berdasarkan ciri-ciri dan 

                                                 
1
Jamal Mustofa dan Marwan Salahuddin, ―Quo Vadis Pondok Pesantren di Era 

Undang-Undang Pesantren,‖ IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies 1, no. 01 (2020), 

hlm 1–17. 
2
Abdul Mukhlis, ―Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah 

Tentang Kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah),‖ Al-Iman: Jurnal 

Keislaman dan Kemasyarakatan 1, no. 1 (2017), hlm. 117–138. 
3
Sudirman Tebba, Dilema Pesantren Belenggu Politik Dan Pembaharuan Sosial” 

Dalam M. Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah Jakarta: 

P3M, 1985, hlm. 268. 
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pengaruhnya dalam kehidupan keagamaan orang jawa dan fenomena 

kelompok kelompok pengajian yang sudah sangat tua, sama dengan usia 

datangnya Islam di Indonesia.4 Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh Tim Departemen Agama pada tahun 1984 sampai dengan 

tahun 1985 diperoleh keterangan bahwa Pesantren tertua didirikan pada 

tahun 1062 atas nama Pesantren Jan Tampes II di Pamekasan Madura.5 

Menurut Mastuhu, belum bisa diakui kesahihannya dan diragukan, karena 

jika Pesantren Jan Tampes II, tentunya ada Pesantren Jan Tampes I yang 

lebih dahulu didirikan, dan dalam buku Departemen Agama tersebut juga 

banyak dicantumkan tanpa tahun pendirian. Jadi, mungkin mereka 

memiliki usia lebih tua.6 

Dalam  sejarahnya, semenjak  permulaan abad 19, Pesantren  mulai 

mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah 

dari sistem pendidikan Belanda maupun sistem pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.7 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, 

berfungsi sebagai tempat pendidikan agama Islam, pengajaran Al-Quran, 

dan pelatihan agama bagi siswa, yang dikenal sebagai santri.8 Pesantren 

memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.9 Beberapa 

pemimpin nasional seperti Hatta dan Natsir adalah alumni Pesantren. 

Kalau diteliti secara mendalam Pesantren di Indonesia telah memberikan 

kontribusi positif dalam mendidik generasi bangsa bahkan di masa lampau 

Pesantren ikut bahu-membahu mengusir penjajahan di Indonesia. 

Secara antropologi, lembaga pendidikan Islam di Aceh yang disebut 

Dayah, lahir dari proses pendidikan agama yang terjadi di lingkungan 

masyarakat Aceh. Tradisi dalam ajaran Islam dipraktikkan oleh setiap 

pribadi dan masyarakat dan akhirnya menjadi tatanan norma yang dipatuhi 

dan ditaati, sehingga terbentuklah wadah untuk menjadi media 

pembelajaran. Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh  

dipimpin oleh seorang ulama dan berbasis masyarakat. Fokusnya adalah 

                                                 
4
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiyai Dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia (JakartaLP3ES: LP3ES, 2015), hlm. 25-26. 
5
 Departemen Agama RI Proyek Pembinaan dan Bantuan kepada Pondok Pesantren, 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nama Dan Data Potensi Pondok 

Pesantren Seluruh Indonesia (Jakarta, 1985), hlm. 12. 
6
 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan 

Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994, hlm. 71. 
7
Muhamad Zainal Akhyar dan Umar Samsudin, ‗Pendidikan Islam dalam Tekurun 

Modern (Telaah Atas Tulisan Karel A . Steenbrink )‘, 3.1 (2023), hlm. 1–14. 
8
Sadali, ―Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam,‖ Atta‟dib Jurnal 

Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2020): 53–70, https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964. 
9
Rika Mahrisa et al., ―Pesantren Dan Sejarah Perkembangannya Di Indonesia,‖ Jurnal 

Abdi Ilmu 13, no. 2 (2020), hlm.  31–38. 
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menyelenggarakan pendidikan agama Islam berdasarkan kitab kuning 

(kutub al-turats) dengan tujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin). 

Menurut Kamus Bahasa Aceh, Teungku  adalah gelar orang yang 

ahli atau berilmu di bidang agama Islam atau yang lebih taat dari 

kebanyakan orang, atau yang menjabat jabatan yang berhubungan dengan 

agama seperti orang-orang suci, lebai-lebai, orang yang telah naik haji, 

guru-guru agama, penguasa kampung yang bertugas membina kehidupan 

beragama di kampong, gelar untuk keluarga wanita Sultan, selanjutnya 

dipergunakan sebagai kata pujian atau penghormatan oleh isteri jika ia 

memanggil suaminya, kepala pesantren yang mengajarkan ilmu agama di 

balee, kepala pengajar pada sebuah pesantren; rangkang, pembantu kepala 

pengajar pada sebuah Pesantren besar yang mengajar ilmu agama di 

Rangkang.10 

Teungku adalah sebutan orang Aceh untuk ulama atau alim ulama, 

yakni seseorang yang mampu menguasai berbagai referensi keagamaan 

dan mampu menjelaskan kepada masyarakat Muslim. Secara sosial, 

Teungku adalah panggilan untuk hampir seluruh laki-laki di Aceh sebagai 

sebuah kata penghormatan dan kemuliaan. Teungku juga sebuah panggilan 

yang diberikan kepada santri dan alumni pendidikan Islam tradisional 

Dayah. Pada hakikat dasarnya, Teungku adalah sebutan pada orang yang 

memahami agama, mengamalkan ajaran agama dengan baik, dan mampu 

menjelaskannya kepada masyarakat.11 

Dayah di Aceh sudah ada, sejak awal berdirinya kerajaan Islam di 

Nusantara. Dayah-Dayah tersebut tersebar di berbagai wilayah dan 

memegang peran penting dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah 

Nusantara. Di masa kesultanan Aceh, sistem pendidikan yang 

dikembangkan di Aceh pada awalnya melalui pusat-pusat pengajian di 

Meunasah atau rumah-rumah, lalu berkembang hingga berlangsung di 

rangkang (semacam balai-balai). Selain pusat pengajian, terdapat tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Dayah. Biasanya, Dayah terdapat di 

dekat masjid, tetapi ada juga yang berada di dekat rumah Teungku. Dayah 

di rumah Teungku pelajarannya lebih maju, misalnya sudah mulai 

mempelajari sharaf.  

Dayah dalam bahasa Arab disebut Zawiyah. Istilah Zawiyah, secara 

literal bermakna sudut Mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad Saw 

berdakwah pada masa Islam. Pada abad pertengahan, kata Zawiyah 

dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut 

                                                 
10

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh – Indonesia 

Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 963. 
11

Mahdi NK, ―Peran Teungku dalam Perspektif Konseling Islam,‖ At-Taujih : 

Bimbingan dan Konseling Islam 3, no. 1 (2020), hlm. 29. 
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tasawuf. Kemudian, Dayah merupakan sekolah agama Islam. Jadi Dayah 

yang kita kenal sekarang adalah sekolah agama Islam di Aceh yang kalau 

di Jawa disebut Pesantren.  

Di Aceh terdapat tiga jenis lembaga pendidikan dasar, yaitu: Rumoh, 

Meunasah dan Dayah. Pada masa penjajahan Belanda setiap daerah 

(Nanggroe) memiliki sekurang-kurangnya sebuah Dayah. Kemudian 

Belanda merubahnya menjadi Landschap yang jumlahnya 129 buah. 

Setiap Dayah dipimpin seorang Teungku.  Teungku berperan sebagai pusat 

pertumbuhan dan pengetahuan Islam, Dayahnya menjadi tempat 

komunikasi sosial.  

Tradisi Dayah sangat berakar pada kebudayaan lokal dan sangat 

mengikuti kewenangan Teungku. Salah satu ciri yang menonjol disamping 

melakukan  kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola 

pendidikan Muallimin adalah tipe kesalehan kiyai.  Seorang kiyai, 

mengajar tanpa lelah dari pagi hingga sore, selalu bersedia pergi ke desa 

atau kota lain untuk mengajar agama atas permintaan dan tanpa meminta 

uang, selain ongkos jalan. Jika dibandingkan dengan guru madrasah dan 

guru agama di sekolah modern, terdapat perubahan mengenai sifat-sifat 

kesalehan. Pada guru agama tidak dipentingkan lagi pribadi yang utuh 

seperti guru agama tradisional atau pengajaran yang dicerminkan dalam 

tingkah lakunya sehari-hari. 

Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban Islami dalam rangka 

menyebarkan dan mengembangkan agama Islam, sekaligus mencetak 

ulama. Pendidikan Dayah Aceh telah banyak melahirkan intelektual dan 

pemimpin. Tidak sedikit ulama Dayah yang terkenal, baik dari segi 

keilmuannya dan sumbangsih pemikiran pada bangsa dan negara 

Indonesia. Banyak juga ulama-ulama Aceh yang syahid melawan 

penjajah, membela negara dan tanah air, seperti Teungku Chik Di Tiro, 

Teungku Chik Kuta Karang, Teungku Fakinah dan lain-lain. Ulama ulama 

tersebut adalah insan pilihan hasil dari pendidikan Dayah.12  

Menurut A. Halim Tosa dan Kustadi Suhandang  Dayah merupakan 

lembaga pendidikan tradisional dan memiliki tiga komponen, yaitu 

Teungku sebagai pengajar dan pemimpin Dayah, santri, dan masjid atau 

surau dan Meunasah sebagai tempat melaksanakan shalat berjamaah serta 

rangkang (tempat belajar).13 Menurut Vernon Smith dalam Abdurrahman 

Mas‘ud, sebagian besar guru Dayah mengajarkan sebagaimana yang diajar 

                                                 
12

Marzuki, Sejarah dan Perubahan Pesantren Di Aceh, Millah Vol. XI, No 1, 

Agustus 2011, hlm 222.  
13

A.Halim Tosa dan Kustadi Suhandang, Dayah dan Pembaharuan Hukum Islam di 

Aceh, Studi Tentang Peranan Teungku Ulama Dayah dalamm Pengembangan Hukum Islam, 

(Darussalam, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN 

ArRaniry),tt, hlm 46. 
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oleh gurunya sendiri. Di kelas tradisional ketika interaksi verbal para guru 

berbicara 60 persen hingga 90 persen. Jadi, metode yang dominan dalam 

pengajaran tradisional adalah guru berbicara.14   

Kajian di kalangan Dayah Aceh berupa kitab-kitab klasik, tetapi 

seiring dengan perkembangan zaman, Dayah Aceh menerima 

pembaharuan dan penambahaan kitab-kitab yang baru. Menurut 

Zamarkhsyari Dhofier kesamaan kitab-kitab yang diajarkan dan sistem 

pendidikan itulah kemudian menghasilkan suatu homogenitas yang 

terintegrasi dari kebudayaan, pandangan hidup serta  praktek-praktek yang 

ada dalam ―tradisi Dayah‖.15  

Pada saat ini, modernisasi yang terjadi pada Dayah Aceh seperti 

pada Pesantren lainnya, adanya penggabungan pendidikan umum dengan 

pendidikan Dayah. Dayah  termasuk ke dalam lembaga pendidikan yang 

diatur melalui undang undang Negara Republik Indonesia. Undang 

undang menyebutkan bahwa bahwa Dayah dan  Pesantren lainnya adalah 

lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, 

yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang 

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan 

akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang 

tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai 

luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, 

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.16  

Dengan adanya pengaturan tentang pendidikan Pesantren dalam 

Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020  ini, Dayah  wajib 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, diantaranya tentang jenjang 

pendidikan, pesyaratan yang harus dipenuhi oleh santri, kurikulum yang 

terdiri dari kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum, 

kompetensi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik, 

standar penilaian dan kelulusan, sarana dan prasarana minimal yang harus 

dimiliki dan persyaratan pendirian Pesantren. Selain pengaturan hal hal 

tersebut di atas, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020  ini juga 

mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan Pesantren, pendanaan serta 

pengelolaan data dan informasi. Dalam ketentuan peralihannya dinyatakan 

bahwa status dan peringkat akreditasi satuan pendidikan Pesantren yang 

telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku 

sampai masa akreditasi berakhir. Semua ketentuan yang mengatur 

                                                 
14

 Abdurrahman Mas‘ud, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005, hlm 14. 
15

Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, 

Jakarta: LP3ES, 1982, hlm 51 
16

UU No 18 Tahun 2019  Tentang Pesantren  pasal 1 ayat 1 
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mengenai penjaminan mutu pendidikan Pesantren dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan 

dan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan Menteri ini. Semua 

ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan Diniyah Formal 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan peraturan dan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan Menteri 

ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2021 

tentang standar nasional pendidikan menggariskan bahwa Standar 

Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum 

dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan 

nasional (pasal 2). Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 

dan global.  

Dengan adanya undang-undang dan peraturan ini, maka menajemen 

pendidikan Dayah harus diubah sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan agar 

bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah di tetapkan secara efektif dan 

efisien.  Manajemen pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan mutu 

pendidikan yang ada.   

 Tidak semua Dayah dapat menerima modernisasi tersebut, dengan 

berbagai alasan termasuk ingin mempertahankan tradisi lama yang telah 

ada turun temurun. Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban Islami dan 

dalam rangka menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Dayah 

sangat berakar pada kebudayaan lokal. Beberapa Pesantren telah 

mengembangkan program pendidikan yang lebih modern dengan 

menambahkan mata pelajaran non-agama seperti ilmu pengetahuan, 

matematika, dan bahasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan santri 

pemahaman yang lebih luas. Namun beberapa Pesantren menolak 

pemisahan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Menurut 

pandangan Islam, Islam bukan hanya semata-mata agama saja, melainkan 

mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya. A. Hasjmy sebagai Gubernur 

Aceh menolak pemisahan pendidikan agama dengan pendidikan umum 

dan memperjuangkan dan merealisasikan kota pelajar Darusalam dan 

mengatakan:17   

―Memperdalam ilmu agama Islam berarti mempelajari secara 

mendalam segala bidang ilmu. Karena semua ilmu adalah ilmu Islam, baik 

                                                 
17

K. A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm 

224–250. 
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yang dinamakan al-„ulum al-naqliah maupun al-„ulum al-„aqliah, baik 

yang dinamakan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta. Maka 

Darusalam tidak dapat menerima pendapat sementara orang yang 

mengatakan bahwa ini ilmu Islam dan itu ilmu umum sehingga timbul 

istilah ini sekolah Islam dan itu sekolah umum. Darussalam dengan secara 

radikal telah menguburkan suatu mitos yang telah lama menghantui alam 

pikiran sebagian masyarakat Indonesia, yaitu kepercayaan adanya jurang 

antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga menyebabkan terjadi 

pula jurang yang dalam antara orang- orang yang memilih bidang ilmu 

yang tidak sama. Suatu tragedi yang telah memundurkan bangsa 

Indonesia. 

Dengan adanya penolakan modernisasi pendidikan oleh beberapa 

Dayah di Aceh, saat ini terdapat dua kajian Dayah di Aceh, yaitu Dayah 

Tradisional dan Dayah modern.18 Manajemen Dayah tradisional seperti 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan 

masih bersifat tradisional, dimana proses perencanaan hingga pengawasan 

ditentukan oleh Teuku. Dayah tradisional memiliki unsur-unsur, yaitu 

pimpinan Dayah, santri Dayah, kitab kuning atau kitab turrats, masjid dan 

asrama santri. Dayah tradisional menjalankan sistem belajar mengajarnya 

dengan sistem yang nyaris tak berubah sejak ratusan tahun. Mereka 

mempelajari kitab kuning berbahasa Arab karangan para ulama abad 

pertengahan dan menyesuaikan konteksnya dengan masa kini. Sumber 

ilmu rujukan adalah dari ulama bermazhab Syafi'i dan beraliran 

Ahlussunnah wal Jama'ah. Proses belajar mengajar dilakukan hingga 

beberapa kali dalam satu hari satu malam. Dimulai pertama sejak usai 

salat subuh berjama'ah dipagi hari hingga usai salat Isya setiap malam. 

Kegiatan belajar mengajar itu diselingi dengan kegiatan normal lainnya 

berupa istirahat, makan serta jam bebas yang biasanya digunakan untuk 

saling berinteraksi sesama santri. Materi Pendidikan fokus pada 

penelaahan   kitab kuning (turrats). 

Dayah modern telah dikelola secara modern dengan melakukan 

beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 

Dayah modern  mengintegrasikan kajian teks klasik maupun Al-quran dan 

hadis dengan pembelajaran mata Pelajaran umum seperti yang terdapat 

pada lembaga pendidikan lainnya. Hal ini berarti pada Dayah modern 

selain mendapatkan Pendidikan seperti Dayah pada umumnya, juga 

diberikan Pendidikan umum dan pengembangan keahlian.19 Dayah 

Modern menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang lebih modern, 

dengan fasilitas yang lebih maju, manajemen yang teratur. Dengan 

                                                 
18

Azhar M. Nur, Pengembangan Kurikulum Pendidik Dayah, Yogyakarta: Grafindo 

Litera Media, hlm. 8. 
19

Azhar M. Nur, Pengembangan Kurikulum Pendidik…, hlm. 8. 
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penambahan pada materi Pendidikan, bahkan menyamai sekolah formal. 

Dalam Dayah modern digunakan sistem pendidikan formal tapi tetap 

mengajarkan pelajaran agama. Bidang ilmu dalam sistem pendidikan 

formal dan pendidikan agama sama-sama diajarkan, namun dengan 

proporsi pendidikan agama yang lebih mendominasi. Sistem pendidikan 

yang digunakan di pendidikan Dayah modern dinamakan sistem 

Mu‘allimin.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2021 

tentang standar nasional pendidikan menggariskan bahwa standar nasional 

pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan 

nasional (pasal 2). Standar nasional pendidikan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 

dan global.  

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa bahwa 

eksistensi Dayah sudah terbukti secara historis turut berperan dalam 

bidang pendidikan, kemerdekaan Indonesia dan bidang-bidang lainnya. 

Pada era reformasi, Pendidikan Dayah diatur secara Formal yang 

didasarkan pada ketentuan undang-undang. Pendidikan nasional 

disempurnakan dan diarahkan untuk meningkat mutu Pendidikan. Hal ini 

merupakan keharusan  bagi Dayah di Aceh untuk perubahan manajemen  

Pendidikan. Disamping itu, kemajuan informasi komunikasi telah 

menembus tembok Dayah yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial, 

ekonomi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Kondisi 

ini menyebabkan Dayah harus tampil dalam persaingan pasar bebas 

(global market). Mutu Pendidikan merupakan hal penting dalam 

persaingan pasar bebas. Guna menjawab tantangan modernisasi, Dayah 

perlu memperbaharui manajemen Pendidikan, baik kurikulum, metode 

pengajarannya dan lainnya.  

Sehubungan dengan itu, perlu mengintegrasikan manajemen 

pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah Modern yang berarti 

menggabungkan keunggulan dari kedua sistem ini dalam rangka 

menciptakan sebuah sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan 

adaptif terhadap perkembangan zaman.  Dayah Tradisional, yang berfokus 

pada pengajaran agama Islam dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan 

yang kuat, dapat diintegrasikan dengan Dayah Modern yang 

mengkombinasikan pendidikan agama dengan kurikulum umum seperti 

matematika, sains. 

Dalam Islam, pendidikan mendapat perhatian yang penuh. Al-Qur'an 

adalah kitab suci yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia, tak 
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terkecuali mengenai pendidikan.20 Panduan pendidikan dapat ditemukan 

dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai cara hidup yang lengkap bagi umat 

Islam, Al-Qur'an memberikan panduan tentang pendidikan, selain teologi 

dan hukum.  Islam secara komprehensif membentuk pendidikan yang 

berlandaskan Al-Qur‘an dan As-Sunnah, dimana Islam mendidik individu 

menjadi manusia yang beriman, berakhlak yang mulia dan beradab yang 

kemudian melahirkan masyarakat yang bermartabat. Islam memerintahkan 

supaya umatnya berilmu dalam memajukan peradaban. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-‗Alaq [96]: 1-5.21 Dalam 

Islam pendidikan itu sangat penting. Dengan  begitu besarnya perhatian 

Islam terhadap pendidikan, tentu agama Islam memiliki tujuan dan alasan 

tersendiri terhadap permasalahan tersebut. Ayat Al-Quran yang pertama 

turun adalah QS. Al-Alaq, yaitu panduan tentang Pendidikan. Sehubungan 

dengan itu,  penelitian ini menggunakan metode Maudhu‘i untuk metode 

penafsiran Quran dan hadits. 

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi manajemen pendidikan   

Dayah tradisional dan modern dan menemukan model modernisasi 

manajemen pendidikan Dayah perspektif Al-Qur‘an. Fokus penelitian ini 

adalah menemukan Model modernisasi Dayah dan mengkaji model 

tersebut apakah dilakukan dengan cara integrasi atau perubahan sebagian 

saja, atautotal, atau ada penyesuaian dalam beberapa hal. Pendekatan 

modernisasi menekankan perlunya kurikulum yang relevan dengan 

tuntutan zaman, termasuk penekanan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Jumlah Dayah yang telah diakui oleh pemerintah di Provinsi Aceh 

terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat 

pendidikan berbasis keislaman. Berdasarkan data dari Badan Dayah Aceh, 

saat ini terdapat 1.685 Dayah yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. 

Pengakuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian 

khusus terhadap pengembangan Dayah sebagai lembaga pendidikan yang 

memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berakhlak dan 

berilmu.22 

Beberapa Dayah di Aceh juga telah memperoleh izin operasional 

dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan 

                                                 
20

Yayuli, ―Istilah-Istilah Pendidikan dalam Perspektif Alquran dan Hadis Nabi 

Muhammad Saw,‖ Suhuf 29, no. 1 (2017): hlm.15–37. 
21

Rahmat Effendi, "Studi Islam Indonesia: Pendidikan Islam Modern (Kajian Historis 

Perspektif Karel A Steenbrink) Indonesian Islamic Studies: Modern Islamic Education 

(Historical Study of Karel A Steenbrink‘s Perspective)", Jurnal Studi Islam, 2.1 (2021), hlm 

36–48. 
22

Phil Munawar A Djalil, ―Revitalisasi Pendidikan Dayah di Aceh,‖ Badan Akreditasi 

Dayah Aceh, 2024. 
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Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal 

(PDF). Hingga saat ini, terdapat 123 Dayah yang telah mendapatkan izin 

operasional SPM dan 19 Dayah yang telah memperoleh izin operasional 

untuk PDF. Pengakuan ini memungkinkan Dayah untuk 

menyelenggarakan pendidikan dengan sistem yang lebih terstruktur dan 

kurikulum yang sesuai dengan standar nasional, sekaligus tetap 

mempertahankan keunikan pendidikan pesantren.23 

Mengingat luasnya masalah yang memungkinkan untuk dikaji dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini dengan 

menggunakan lokasi sebagai dasarnya, yaitu Dayah di kabupaten Pidie. 

Berdasarkan data pemerintah provinsi Aceh, jumlah Dayah di kabupaten 

Pidie adalah sebanyak 126 unit yang terdiri dari  4 Dayah Tipe A, 20 

Dayah Tipe  B, 20 Dayah tipe C dan 73 Dayah Non tipe.24 Penelitian 

Dayah tradisional   dalam Disertasi ini  dibatasi aplikasinya pada lembaga 

pendidikan Islam Bustanul Ulum Diniyah Islamiah (LPI BUDI) Lorong 

Andalas Gampong Mesjid Runtoh Kec. Pidie Kab. Pidie Prov. Aceh. 

Penelitian Dayah modern dalam Disertasi ini dibatasi aplikasinya 

pada Dayah Nura di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Rasyad Al Aziziyah 

atau disingkat dengan YPI NURA (YPI Nurul Rasyad Al Aziziyah) yang 

beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Km. 115 Lorong Andalas 

Gampong Mesjid Runtoh Kec. Pidie Kab. Pidie Prov. Aceh. 

Dayah Nura didirikan pada tanggal 10 Desember 2006 M/19 

Zulka‘dah 1427 H. Sejak awal berdirinya Dayah NURA 

menyelenggarakan pendidikan berbasis Dayah Salafiyah (Tradisional) 

dengan mengkaji kitab-kitab kuning. Pada tahun 2015 YPI NURA telah 

mengintegrasikan pola pendidikan dengan membuka Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), tahun berikutnya disusul Madrasah Aliyah (MA) di 

bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) 

dan tahun 2020 YPI Nura Membuka Balai Latihan Kerja Komunitas 

Jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) binaan langsung 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI). 

 Identifikasi Masalah B.

Dari pembahasan berbagai masalah tentang Dayah, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Modernisasi pendidikan yang terjadi di Dayah Aceh seperti pada 

Pesantren lainnya, yaitu penggabungan pendidikan umum dengan 

pendidikan Dayah. Sekarang, Dayah termasuk ke dalam lembaga 

                                                 
23

 Muhammad Yakub Yahya, ―123 Dayah Muadalah dan 19 Dayah PDF di Aceh 

Memperoleh Izin Operasional Dari Kemenag RI,‖ Kemenag RI, 2025. 
24

Pemprov Aceh, ―Jumlah Dayah Menurut Tipe dan Kabupaten Kota,‖ accessed 

January 22, 2024, https://data.acehprov.go.id/id/dataset/tipe-Dayah-tahun-2022. 
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pendidikan yang diatur melalui undang undang Negara Republik 

Indonesia. Namun masih banyak Dayah yang tidak menerima 

modernisasi manajemen pendidikan dan masih memegang manajemen 

pendidikan tradisional. 

2. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 

Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, bahwa standar 

nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dayah 

Tradisional belum memenuhi standar nasional pendidikan yang diatur 

pada peraturan pemerintah tersebut. 

3. Dewasa ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, perlu 

prose modernisasi manajemen pendidikan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. Manajemen pendidikan Dayah tradisional dipandang 

perlu melakukan pembaharuan ke arah manajemen pendidikan yang 

modern. 

4. Mutu pendidikan merupakan hal penting dalam persaingan pasar bebas. 

Guna menjawab tantangan modernisasi, Dayah perlu memperbaharui 

manajemen Pendidikan, baik kurikulum, metode pengajarannya dan 

lainnya. 

5. Salah satu kendala dalam pelaksanaan modernisasi pendidikan Dayah  

adalah perbedaan pendapat dalam menerima modernisasi tersebut, 

dengan berbagai alasan termasuk ingin mempertahankan tradisi lama 

yang telah ada turun temurun dan Dayah sangat berakar pada 

kebudayaan lokal. 

6. Sebagai cara hidup yang lengkap bagi umat Islam, Al-Qur'an 

memberikan panduan tentang pendidikan, selain teologi dan hukum.  

Sehubungan dengan itu, perlu membentuk pendidikan yang 

berlandaskan Al-Qur‘an dan As-Sunnah. 

7. Islam secara komprehensif membentuk pendidikan yang berlandaskan 

Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Namun Manajemen Pendidikan dari 

perspektif Al Quran belum mendapat perhatian. 

 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah C.

1. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan pada modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah dan perspektif Al-Qur‘an tentang manajemen 

pendidikan Dayah. Penelitian ini dibatasi pada dua Dayah yaitu dayah 

tradisional yaitu lembaga pendidikan Islam Bustanul Ulum Diniyah 

Islamiah (LPI BUDI) dan Dayah Nura di Yayasan Pendidikan Islam 

Nurul Rasyad Al Aziziyah (YPI NURA).  
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2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan rumusan mayor 

adalah Bagaimana model modernisasi manajemen pendidikan Dayah 

perspektif Al-Qur'an? 

  Rumusan mayor tersebut diperinci dalam rumusan minor 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana diskursus modernisasi dan manajemen pendidikan ? 

b. Bagaimana profil manajemen pendidikan Dayah? 

c. Bagaimana isyarat Al-Qur‘an tentang modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah Modern? 

 Tujuan Penelitian D.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis proses modernisasi manajemen pendidikan Dayah. 

2. Menganalisis perbedaan manajemen pendidikan Dayah tradisional dan 

manajemen pendidikan Dayah modern 

3. Menemukan isyarat Al-Qur‘an tentang modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah Modern 

 Manfaat dari penelitian  E.

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi modernisasi manajemen pendidikan Dayah yang 

menjadi dasar untuk pengembangan kerangka konseptual untuk 

penjaminan mutu pendidikan Dayah. 

b. Memberikan pemahaman mendalam tentang teori-teori modernisasi 

Manajemen Pendidikan dan implementasinya dalam konteks Dayah 

sebagai Kontribusi terhadap literatur kebijakan pendidikan Islam. 

c. Memberikan Pemahaman mendalam tentang konsep dan teori 

Manajemen Pendidikan dalam konteks pendidikan Islam untuk 

pengembangan model konseptual untuk meningkatkan keterlibatan 

tenaga pendidik dan masyarakat lokal.  

d. Memberikan pemahaman teoritis tentang aspek-aspek ekonomi dan 

pengelolaan sumber daya dalam lembaga pendidikan Islam dalam 

rangka Pengembangan kerangka konseptual untuk perencanaan dan 

pengelolaan keuangan pendidikan Dayah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan panduan konkret untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan penjaminan mutu di Dayah sebagai dasar bagi 

implementasi kebijakan dan langkah-langkah praktis untuk 

perbaikan mutu pendidikan. 
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b. Memberikan pandangan praktis untuk penyusunan kebijakan 

pendidikan Dayah yang lebih efektif, untuk penerapan praktik 

Manajemen Pendidikan terbaik di lembaga-lembaga pendidikan 

Islam. 

c. Memberikan panduan praktis untuk pemberdayaan tenaga pendidik 

dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan 

pengembangan lembaga pendidikan Islam. 

d. Memberikan panduan praktis untuk perencanaan keuangan dan 

alokasi sumber daya serta pengelolaan fasilitas pendidikan untuk 

meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan di Dayah. 

 Kajian Teori F.

Disertasi ini mengkaji Tajdīd dalam pendidikan Islam dan teori 

manajemen pendidikan sebagai landasan teorinya. Tajdīd berarti 

pembaruan dalam pendidikan Islam agar relevan dengan perkembangan 

zaman, mencakup reformasi kurikulum, metode pengajaran, dan 

kelembagaan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. 

Teori manajemen pendidikan berperan dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi melalui perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis. Integrasi Tajdīd dengan 

manajemen pendidikan memungkinkan inovasi yang tetap berakar pada 

nilai Islam, menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan 

berkualitas. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Modernisasi 

Pendidikan dan Teori Manajemen Pendidikan. 

1. Teori Modernisasi Pendidikan  

Modernisasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena 

modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. Masyarakat tidak bisa menghindarinya karena setiap 

masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan selalu ingin 

berubah. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut 

merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia 

mempunya kepentingan yang tak terbatas25 

Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ―Tajdīd,‖ Tajdīd dapat 

dipahami sebagai usaha untuk menghidupkan kembali ajaran agama 

masa awal-awal Islam. Adapun kata modernisme sedikit memiliki 

irisan dengan terminologi ―Tajdīd,‖ modernisme berusaha mengaitkan 

pemikiran Islam dengan pemikiran era modern. Modernisme adalah 

                                                 
25

Ellya Rosana, ―Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial,‖ Jurnal Studi 

Lintas Agama 10, no. 1 (2015), hlm. 67–82. 
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interpretasi umat terhadap dalil-dalil Islam untuk menghadapi era baru 

yang disebut sebagai era modern.26 

Cyril E. Black dalam "Dinamics of Modernization" berpendapat 

bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan 

lembaga lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi 

secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai 

sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia, dimana dengan 

pengetahuan tersebut memungkinkan manusia untuk menguasai 

lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah.27 

 Teori modernisasi pendidikan menganggap pendidikan sebagai 

alat utama untuk mentransformasi masyarakat tradisional menjadi 

masyarakat modern. Hal ini terjadi melalui peningkatan akses dan 

kualitas pendidikan, yang diharapkan dapat membawa perubahan sosial 

yang positif. Pendekatan modernisasi dalam pendidikan menekankan 

perlunya kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman, termasuk 

penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan diarahkan 

untuk mempersiapkan individu agar mampu berkontribusi dalam 

ekonomi modern. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor 

penting dalam menggerakkan modernisasi ekonomi. Dengan melatih 

tenaga kerja yang terampil dan terdidik, masyarakat dapat mengadopsi 

teknologi baru dan mengikuti perubahan dalam ekonomi global. 

Terdapat beberapa tokoh yang dengan latar belakang yang 

berbeda beda telah memberikan kontribusi penting terhadap 

pengembangan teori modernisasi Pendidikan Islam, diantaranya adalah: 

a. Syed Ahmad Khan (1817-1898), Ahmad Khan, pelopor Islam 

modern di India, mendorong pembukaan masyarakat Muslim 

terhadap perubahan. Dia mendirikan The Scientific Society di 

Ghazipur pada 1864 dan mengunjungi Inggris untuk mempelajari 

sistem pendidikan di Cambridge pada 1869. Ahmad Khan berhasil 

mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, meningkatkan derajat ilmu 

pengetahuan umat Islam yang sedang maju.28 

b. Muhammad Iqbal memberikan kontribusi besar terhadap dunia 

Islam, terutama dalam hal pembaruan pendidikan. Ia tidak setuju 

dengan peradaban Barat yang sangat materialis. Ia mengkritik 

                                                 
26

Abdullah Idi dan Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam, Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2006, hlm. 67. 
27

Sayuti, ―Perpektif Teori Modernisasi Pada Peran Daerah Otonom Terhadap 

Ketahanan Pangan Nasional (Studi Kasus Komoditas Kedelai Di Kabupaten Banyuwangi 

Provinsi Jawa Timur),‖ Jurnal Politik Pemerintahan, 2016, hlm 95-111 
28

Rahmat Hariadi, ―Konsep Modernisme Pendidikan Islam dalam Tafsir Al-Manar‖ 

Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021.hlm. 79 
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peradaban Barat setelah mendalami ilmunya seperti ilmu filsafat, 

sejarah dan kehidupan orang Barat. Muhammad Iqbal pun membuat 

sebuah karya yang berjudul ―Recontruction of Religious Thought in 

Islam.‖29 

c. Harun Nasution berpendapat bahwa Kebiasaan baru yang kemudian 

disebut sebagai modernisme akhirnya merambah ke dalam agama. 

Pembaruan agama pun tak terelakkan. Para pendukung ide 

pembaruan dalam agama Islam ini melakukan berbagai upaya untuk 

dapat mengimbangi pemikiran modern yang semakin maju. 

Pemikiran Barat yang saat ini menjadi pusat peradaban dunia 

menjadikan bangsa-bangsa di dunia ingin menggali ilmu di Barat 

layaknya Bangsa Barat menggali ilmu di dunia Islam di masa 

dahulu.30 

d. Azyumardi Azra menyatakan bahwa Gagasan modernisme dalam 

Islam mencakup modernisme secara keseluruhan. Artinya 

modernisme ini mencakup modernisme Islam.31 Semua hal yang 

berkaitan dengan Islam itulah modernisme dalam Islam. 

Kebangkitan umat Islam harus dimulai dari pendidikan, pendidikan 

adalah titik awal kebangkitan suatu peradaban seperti halnya 

peradaban Yunani, Islam masa Klasik dan peradaban Barat yang 

dimulai dari abad pencerahan. Semua itu berawal dari ilmu 

pengetahuan yang berkembang pesat. Ilmu pengetahuan akan maju 

apabila sistem dan semua yang melingkupinya berjalan dengan baik. 

Itulah mengapa sistem pendidikan, lembaga, administrasi, dan 

kurikulumnya harus diarahkan ke wajah baru. 

2. Teori Manajemen Pendidikan. 

Manajemen pendidikan adalah upaya sistematis untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen. Hal ini mencakup pelaksanaan, pengawasan, pengaturan, 

dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien 

dan efektif. Manajemen pendidikan juga memerlukan penerapan 

prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola sumber daya dalam 

konteks pendidikan, yang berbeda dari bidang manajemen lainnya32. 

                                                 
29

Iqbal Muhammad, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Review & 

Expositor, hlm 19-30, https://doi.org/10.1177/003463733503200421. 
30

Harun Nasution, Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jakarta: 

Bulan Bintang, 1992, hlm. 11. 
31

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 30. 
32

 Ahmad Zain Sarnoto, Manajemen Pendidikan Teori, Praktik, Dan Inovasi 

(Yogyakarta: Deli Serdang : PT. Mifandi Mandiri Digital Redaksi, 2024)., hlm. 8 
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Dengan demikian, manajemen pendidikan memiliki peran penting 

dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan. 

Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan pada 

tingkat mikro, yaitu sekolah, mencakup beberapa aspek utamanya          

Manajemen Kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. 

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

manajemen kurikulum33 yaitu:  

a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 

merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen 

kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus 

menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. 

b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan 

demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subyek 

didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas 

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 

c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam 

kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif 

dari berbagai pihak yang terlibat. 

d. Efektivitas dan efisiesi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum 

harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai 

tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen tersebut 

memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu 

yang relatif singkat. 

e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan, yang di tetapkan dalam 

kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat 

dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum. 

 Penelitian Terdahulu G.

Penelitian yang relevan dengan Modernisasi Pendidikan Dayah telah 

banyak dilakukan, diantaranya seperti berikut: 

1. Buku 

a. Buku tulisan Karel A Steenbrink dengan judul Pesantren Madrasah 

Sekolah pendidikan Islam dalam kurun moderen.  

Buku ini memberikan gambaran perjalanan sejarah pendidikan 

Islam di Indonesia, menelusuri perkembangannya dari masa kolonial 

hingga beberapa tahun setelah kemerdekaan. Fokus utama tertuju 

pada tiga pilar pendidikan Islam: pesantren, madrasah, dan sekolah. 

                                                 
33

Wiji, Syaefudin dan Umi, Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep 

Dan Strategi Pengembangan)…, hlm 18 
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Steenbrink menjabarkan bagaimana pesantren, yang mulanya 

berfokus pada pendidikan agama, beradaptasi dengan modernisasi 

dengan memasukkan kurikulum umum dan ilmu pengetahuan 

modern. Di sisi lain, madrasah muncul sebagai perpaduan 

pendidikan agama Islam dan pendidikan umum, mempersiapkan 

siswa untuk pendidikan tinggi dan menyebarkan modernisme Islam. 

Sekolah Islam, didirikan oleh organisasi Islam modern seperti 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menawarkan pendidikan 

umum berlandaskan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada 

kemajuan umat Islam Indonesia. 

Buku ini pun mengupas berbagai tantangan yang dihadapi 

lembaga pendidikan Islam, seperti pendanaan, kekurangan guru 

berkualitas, dan intervensi pemerintah. Peran ulama dan organisasi 

Islam dalam memajukan pendidikan Islam juga turut dibahas. 

Persamaan buku yang ditulis Steenbrink dengan disertasi ini 

adalah membahas tentang modernisasi yang terjadi dan perlu 

dilakukan pada lembaga pendidikan Islam yang dalam buku tersebut 

adalah Pesantren, madrasah dan sekolah. Sedangkan perbedaannya 

yaitu dalam disertasi ini yang dibahas fokus pada Dayah, walaupun 

sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kesamaan dalam proses 

pendidikannya, tetapi tentunya Dayah memiliki ciri khusus yang 

berbeda dengan Pesantren, Madrasah dan Sekolah yang dibahas 

dalam buku tersebut. 

b. Buku yang ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier dengan judul tradisi 

Pesantren, studi pandangan hidup Kiyai dan visinya mengenai masa 

depan Indonesia. 

Buku ini mengeksplorasi kehidupan Pesantren di Indonesia, 

memberikan penjelasan mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai 

yang dipegang oleh Pesantren, serta peran penting yang dimainkan 

oleh para kiyai dalam masyarakat. Dhofier menyoroti bagaimana 

Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang 

tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membentuk 

karakter dan pandangan hidup para santri. Selain itu juga membahas 

visi para kiyai mengenai masa depan Indonesia, terutama dalam 

konteks sosial, politik, dan budaya. Para kiyai dilihat sebagai 

penjaga tradisi Islam yang berusaha menyesuaikan nilai-nilai 

tradisional dengan dinamika perubahan zaman. 

Dhofier meneliti bagaimana Pesantren dapat berkontribusi 

terhadap pembangunan bangsa dengan tetap menjaga identitas dan 

tradisi Islam yang kuat. Melalui buku ini dapat dipahami peran 

strategis Pesantren dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana 
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Pesantren dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi masa 

depan negara. 

Persamaan buku tulisan Dhofier dengan disertasi ini adalah 

membahas tentang perkembangan Pesantren dalam pendidikan 

Indonesia dimana dalam proses perkembangan tersebut terdapat 

kemajuan ataupun mordernisasi pendidikan dibandingkan masa 

sebelumnya. Perbedaannya selain objek penelitian dalam disertasi 

ini adalah Dayah sedangkan dalam buku tersebut adalah Pesantren 

secara umum, selain itu juga disertasi ini lebih spesifik meneliti 

tentang modernisasi pada manajemen pendidikan 

2. Disertasi 

a. Penelitian tentang Modernisasi Dayah Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Zaman yang ditulis oleh 

Syarifah Rahmah34 yang merupakan Disertasi Program Pasca 

Sarjana UIN Sumatera Utara.  

Penelitian ini berfokus pada modernisasi Dayah Modern 

Yayasan Pendidikan Arun Lhokseumawe (Dayah Yapena), dengan 

penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi modernisasi pada Pendidikan Dayah tersebut, baik 

secara internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bidang apa saja yang dimodernisasi di Dayah Yapena dan 

kendala-kendala apa yang dihadapinya. Namun, penelitian ini tidak 

hanya membatasi pada Dayah Yapena saja, tetapi juga 

membandingkan kondisi Dayah Tradisional dan Dayah Modern 

untuk merumuskan sistem pendidikan Dayah yang optimal. Ruang 

lingkup penelitian ini memfokuskan pada peran Dayah dalam 

menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang semakin 

kompleks. Tujuan utama penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

dan relevansi pendidikan Dayah agar dapat memenuhi kebutuhan 

zaman serta memperkuat posisi Dayah dalam masyarakat. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan analisis 

dokumen. Data-data yang dikumpulkan meliputi kondisi Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern, faktor-faktor yang mempengaruhi 

modernisasi di Dayah, serta kelebihan dan kekurangan masing-

masing jenis Dayah. Temuan dari penelitian ini  mengungkapkan 

bahwa modernisasi Dayah YAPENA terkait dengan bidang-bidang 

tertentu dalam pendidikan. 

                                                 
34

Syarifah Rahmah, "Modernisasi Dayah (Studi Kasus di Dayah Modern Yayasan 

Pendidikan Arun Lhokseumawe)", Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 

2016, hlm. 79. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh  Syarifah Rahmah 

dengan penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini yaitu menelaah 

tentang modernisasi yang perlu dilakukan pada Dayah. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini fokus pada 

faktor yang mempengaruhi modernisasi Dayah. Dalam Disertasi ini, 

selain membahas tentang modernisasi manajemen Dayah yang 

didasarkan pada peraturan pemerintah no 57 tentang standar 

nasional pendidikan, juga menelah modernisasi Dayah dari aspek 

aspek manajemen pendidikan dan perspektif Al-Qur‘an terkait 

modernisasi aspek manajemen pendidikan tersebut. 

b. Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Aceh dan Reformulasi 

Sistem Pendidikan Dayah, Perspektif Al-Qur'an dalam Menghadapi 

Tantangan Zaman yang ditulis oleh Zubaili.35 Disertasi Program 

Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. 

Studi ini membahas kebijakan pemerintah Aceh dalam 

pengembangan kompetensi guru Dayah pasca-tsunami. Disertasi 

yang disusun oleh Zubaili ini fokus pada pendidikan Dayah, dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi 

perlunya reformulasi sistem pendidikan Dayah guna menghadapi 

tantangan zaman yang semakin kompleks. Penelitian ini juga 

menekankan pentingnya pendekatan perspektif Al-Qur'an dalam 

mengembangkan sistem pendidikan Dayah yang sesuai dengan 

kebutuhan zaman. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini, di sisi lain, menggunakan pendekatan 

deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi 

literatur dan observasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah 

Aceh dalam pengembangan kompetensi guru Dayah memberikan 

dampak positif pada kualitas pendidikan di Aceh. Namun, penelitian 

ini fokus pada perlunya reformulasi sistem pendidikan Dayah agar 

dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin 

kompleks. Dalam konteks ini, penelitian ini menekankan pentingnya 

pendekatan perspektif Al-Qur'an dalam mengembangkan sistem 

pendidikan Dayah yang optimal. 

Persamaan Disertasi ini dengan disertasi yang disusun oleh 

Zubaili yaitu meneliti tentang pendidikan Dayah dengan 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan perbedaannya 

yaitu Disertasi yang dilakukan oleh Zubaili fokus pada formulasi 
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Zubaili, ―Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pengembangan Kompetensi Guru 

Dayah di Aceh Pasca Tsunami,‖ Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara 

(2017), hlm. 1–326. 
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pendidikan Dayah, terutama terkait kompetensi gurunya. Sedangkan 

Disertasi ini fokus pada modernisasi Dayah terkait manajemen 

pendidikan dan perspektif Al-Qur‘an sehubungan dengan 

modernisasi manajemen pendidikan tersebut. 

c. Penelitian tentang Modernisasi Dayah di Kabupaten Aceh Tengah: 

Pendekatan Inovasi dan Teknologi versus Perspektif Al-Qur'an 

dalam Reformulasi Sistem Pendidikan yang ditulis oleh Ismet Nur36 

Penelitian ini fokus pada modernisasi Dayah di Kabupaten 

Aceh Tengah dan melibatkan Ismet Nur sebagai peneliti. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memahami peran Dayah dalam 

menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang semakin 

kompleks. Keduanya, penelitian ini dan penelitian sebelumnya, 

berusaha untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di 

Dayah agar dapat memenuhi kebutuhan zaman dan memperkuat 

posisi Dayah dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada upaya 

modernisasi Dayah melalui pengenalan inovasi dan teknologi dalam 

pendidikan Dayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. enuhi 

kebutuhan zaman yang semakin kompleks. 

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pendekatan  

perspektif Al-Qur'an dalam reformulasi sistem pendidikan Dayah 

dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin 

kompleks. Penelitian ini mencoba untuk menunjukkan bahwa Dayah 

tidak harus terpisah dari perkembangan zaman, melainkan dapat 

melakukan reformulasi sistem pendidikan untuk memenuhi 

kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai 

keislaman yang autentik. 

Persamaan penelitian tentang "Modernisasi Dayah di 

Kabupaten Aceh Tengah: Pendekatan Inovasi dan Teknologi" 

dengan disertasi ini adalah sama-sama berfokus pada upaya 

modernisasi sistem pendidikan di Dayah. Meskipun pendekatan 

yang digunakan berbeda, penelitian yang dilakukan Ismet Nur ini  

menggunakan inovasi dan teknologi sementara disertasi ini 

menggunakan perspektif Al-Qur'an dalam modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Dayah agar relevan dengan 

zaman dan memperkuat posisi Dayah dalam masyarakat. 

d. Penelitian tentang Strategi Pembinaan Kemandirian Santri Dayah 

dan Reformulasi Sistem Pendidikan: Perspektif Al-Qur'an dalam 
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Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dayah yang ditulis oleh Murni,37 

merupakan disertasi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Penelitian ini membahas strategi pembinaan kemandirian 

santri Dayah dan reformulasi sistem pendidikan Dayah dengan 

fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Dayah. 

Keduanya memiliki latar belakang yang sama, yaitu berbasis pada 

nilai-nilai Islam dan Al-Qur'an, namun objek penelitian dan 

pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan. 

Disertasi ini memfokuskan pada pembinaan kemandirian 

santri Dayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

strategi dan formulasi yang efektif untuk meningkatkan kemandirian 

santri dalam konteks pendidikan Dayah. Sementara itu, penelitian 

"Reformulasi Sistem Pendidikan Dayah 

Penelitian ini menekankan penggunaan perspektif Al-Qur'an 

sebagai dasar untuk merumuskan reformulasi sistem pendidikan 

Dayah. Dalam konteks ini, penelitian mencoba mengkaji sistem 

pendidikan Dayah secara holistik yang meliputi aspek pendidikan 

modern dan tradisional. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem 

pendidikan Dayah dapat memadukan nilai-nilai keislaman yang 

autentik dengan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan zaman. 

Persamaan disertasi, Strategi Pembinaan Kemandirian Santri 

Dayah dan Reformulasi Sistem Pendidikan Perspektif Al-Qur'an 

dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dayah dengan disertasi 

yang disusun ini adalah sama-sama berfokus pada peningkatan 

kualitas pendidikan di Dayah dengan menggunakan perspektif Al-

Qur'an sebagai landasan utama. Meskipun demikian, perbedaan 

terletak pada objek penelitian dan pendekatan yang digunakan, 

disertasi yang ditulis oleh Muni ini memusatkan pada pembinaan 

kemandirian santri Dayah sementara disertasi yang disusun ini 

menekankan reformulasi sistem pendidikan secara holistik dengan 

mempertimbangkan aspek pendidikan modern dan tradisional. 

e. Penelitian tentang Pendidikan Pesantren Pasca Undang-Undang No. 

18 tahun 2019: Pengarusutamaan Pesantren dan Reformulasi Sistem 

Pendidikan dengan Pendekatan Al-Qur'an ditulis oleh Atmari,38 

disertasi Program Pasca Sarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember. 

Penelitian ini membahas penelitian terkait pendidikan di 

Pesantren atau Dayah. Kedua penelitian bertujuan untuk 
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mengembangkan pendidikan di lembaga pendidikan Islam 

tradisional dengan cara yang lebih baik. Namun, penelitian ini 

menekankan penggunaan pendekatan Al-Qur'an dalam reformulasi 

sistem pendidikan Dayah, sementara disertasi Atmari berfokus pada 

pengarusutamaan Pesantren di Indonesia pasca Undang-Undang No. 

18 tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada pengarusutamaan 

Pesantren di Indonesia pasca Undang-Undang No. 18 tahun 2019. 

Penelitian ini membahas strategi dan langkah-langkah untuk 

meningkatkan peran dan kontribusi Pesantren dalam sistem 

pendidikan nasional. 

Persamaan disertasi dengan judul Pendidikan Pesantren Pasca 

Undang-Undang No. 18 tahun 2019: Pengarusutamaan Pesantren 

dan Reformulasi Sistem Pendidikan dengan Pendekatan Al-Qur'an" 

dengan disertasi yang disusun ini adalah memiliki tujuan yang 

sejalan dalam mengembangkan pendidikan di lembaga pendidikan 

Islam tradisional. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, 

penelitian yang disusun oleh Atmari menitikberatkan pada usaha 

memprioritaskan  pesantren pasca Undang-Undang No. 18 tahun 

2019 dengan mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan peran 

pesantren dalam sistem pendidikan nasional, sementara disertasi ini 

menekankan pada reformulasi sistem pendidikan Dayah dengan 

pendekatan Al-Qur'an untuk memperkuat nilai-nilai keislaman 

dalam konteks modern.  

f. Penelitian tentang Peran Dayah Salafiyah dalam Pengembangan 

Budaya Religius di Kota Langsa: Reformulasi Sistem Pendidikan 

Dayah Menuju Lulusan yang Kompeten dan Relevan dengan Zaman 

ditulis oleh Fakhrurrazi,39 disertasi Program Pasca Sarjana UIN 

Sumatera Utara. 

Penelitian ini membahas peran Dayah Salafiyah dalam 

pengembangan budaya religius di Kota Langsa. Keduanya, 

penelitian dan studi ini, meneliti tentang Dayah sebagai lembaga 

pendidikan tradisional Islam di Indonesia. Selain itu, keduanya juga 

berusaha memberikan pemikiran baru atau inovasi dalam 

mengembangkan Dayah. 

Penelitian ini meneliti peran Dayah Salafiyah dalam 

pengembangan budaya religius di Kota Langsa. Lebih khusus lagi, 

penelitian ini menitikberatkan pada reformulasi sistem pendidikan 

Dayah, dengan fokus pada Dayah Salafiyah di Kota Langsa. 
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Penelitian ini mencoba untuk menggabungkan nilai-nilai 

tradisional Islam dengan elemen-elemen modernitas dalam sistem 

pendidikan Dayah. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang 

kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, 

reformulasi sistem pendidikan Dayah menjadi penting untuk 

memastikan bahwa Dayah dapat menghasilkan lulusan yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-

nilai Islam yang autentik. 

Persamaan penelitian tentang peran Dayah Salafiyah dalam 

pengembangan budaya religius di Kota Langsa oleh Fakhrurrazi dan 

disertasi ini adalah keduanya mengangkat isu penting tentang 

pengembangan Dayah. Perbedaannya adalah keduanya memiliki 

fokus yang berbeda, penelitian karya Fakhrurrazi menitikberatkan 

pada reformulasi sistem pendidikan Dayah dengan menekankan 

pemaduan nilai-nilai tradisional Islam dengan elemen-elemen 

modernitas, sementara disertasi ini menyoroti modernisasi 

manajemen pendidikan Dayah dari perspektif Al-Qur'an, keduanya 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan 

dengan kebutuhan zaman, memperkuat peran Dayah dalam 

masyarakat. 

g. Penelitian tentang Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi 

Khas Pesantren: Perspektif Modern dan Tradisional dengan 

Pandangan Al-Qur'an yang ditulis oleh Luluk Maktumah,40 disertasi 

Program Pasca Sarjana UIN KH. Achmad Siddiq. 

Penelitian ini menggambarkan pengembangan kurikulum di 

perguruan tinggi khas Pesantren. Keduanya, disertasi Luluk 

Maktumah dan penelitian ini, mengkaji dan membahas isu 

pendidikan di dunia Pesantren dan Dayah. Selain itu, kedua 

penelitian ini juga menggunakan perspektif keagamaan Islam dalam 

pengembangan pendidikan Pesantren dan Dayah. 

Disertasi ini berfokus pada pengembangan kurikulum di 

perguruan tinggi khas Pesantren. Penelitian ini membahas sistem 

pendidikan Dayah modern dan tradisional secara umum. Dalam 

penelitian ini, perhatian diberikan pada pengembangan sistem 

pendidikan Dayah yang menggabungkan perspektif modern dan 

tradisional. Selain itu, penelitian ini menambahkan pandangan Al-

Qur'an sebagai dasar dalam merumuskan strategi pendidikan Dayah. 

Penelitian ini mengajukan konsep pengembangan kurikulum 

yang komprehensif untuk perguruan tinggi khas Pesantren. 
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Kurikulum ini mencakup perspektif modern dan tradisional, dengan 

mempertimbangkan kebutuhan zaman yang terus berkembang. 

Selain itu, pandangan Al-Qur'an digunakan sebagai landasan dalam 

merumuskan strategi pendidikan Dayah. Pendekatan ini bertujuan 

untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil mempertahankan nilai-nilai 

keislaman yang autentik. 

Persamaan penelitian tentang pengembangan kurikulum di 

perguruan tinggi khas Pesantren oleh Luluk Maktumah dan disertasi 

ini adalah, sama-sama membahas isu penting tentang pengembangan 

pendidikan di dunia Pesantren dan Dayah dengan menggunakan 

perspektif keagamaan Islam, terutama pandangan Al-Qur'an. 

Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, dimana 

penelitian yang disusun oleh Luluk Maktumah menekankan pada 

pengembangan kurikulum penguruan tinggi Dayah yang 

menggabungkan perspektif modern dan tradisional secara umum, 

sementara disertasi ini lebih menyoroti modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah dengan perspektif Al-Qur'an secara umum dan 

bukan hanya kurikulum pengguruan tinggi saja.. Meskipun 

demikian, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu 

menciptakan pendidikan Dayah yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil mempertahankan nilai-nilai 

keislaman yang autentik. 

3. Jurnal 

a. Jurnal berjudul Dayah Modern, Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Terpadu Serta Relevansinya 

Dengan Sejarah Pendidikan Islam Di Aceh ditulis oleh Inayatillah41 

Jurnal ini menggambarkan tentang proses perubahan 

kurikulum pendidikan di Dayah yang merupakan hasil pertentangan 

antara ulama dengan Pemerintah Hindia Belanda yang disambung 

dengan dikotomi ilmu yang sampai kepada masa Orde Baru, 

ditambah oleh tuntutan lapangan pekerjaan yang meniscayakan pada 

kemampuan IPTEK dan tuntutan sistem pendidikan nasional yang 

memadukan antara jasmani dan rohani, antara emosi dan kognisi, 

antara intelektual dan spiritual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah pendidikan Islam 

di Aceh telah tereduksi oleh imbas dikotomi ilmu warisan kolonial. 

Saat ini, kurikulum yang terus disempurnakan lebih mengarah 
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kepada kebutuhan lapangan pekerjaan dan membuat Dayah semakin 

dapat diterima. 

Persamaan jurnal ini dengan disertasi yaitu membahas 

perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan Dayah sedangkan 

perbedaannya adalah jurnal hanya menelaah tentang sejarah 

pendidikan Dayah yang tereduksi oleh imbas dikotomi ilmu warisan 

kolonial, sedangkan disertasi ini membahas tentang modernisasi 

manajemen pendidikan Dayah. 

b. Jurnal dengan judul Modernization Education System of Dayah 

Terpadu Al-Azhar yang disusun oleh Ismet Nur.42 

Penelitian ini menggambarkan modernisasi sistem pendidikan 

di Dayah Terpadu Al-Azhar. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, 

mengandalkan dokumen sebagai sumber data utama, serta 

melibatkan pemimpin Dayah, teungku, santri, dan tokoh masyarakat 

sebagai informan. 

Modernisasi Dayah Terpadu Azhar meliputi perubahan tujuan 

pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas teungku, rekrutmen 

siswa, integrasi kurikulum tradisional dan modern, metode 

pembelajaran aktif, perluasan fasilitas, aturan sistematis, dan 

evaluasi belajar yang komprehensif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismet Nur memiliki kesamaan 

dalam tema dengan disertasi ini dan menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk memahami fenomena tersebut. Perbedaannya ada 

dalam fokus dan metode. Penelitian Ismet Nur menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, 

mengandalkan dokumen serta melibatkan pemimpin Dayah, 

teungku, santri, dan tokoh masyarakat sebagai informan untuk 

menggambarkan modernisasi sistem pendidikan yang mencakup 

berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, kurikulum, dan fasilitas. 

Sedangkan disertasi ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

manajemen pendidikan yang diambil dari Al-Qur'an, dengan 

kemungkinan sumber data utama berupa teks-teks Al-Qur'an dan 

interpretasinya dalam konteks manajemen pendidikan. 

c. Jurnal dengan judul Antara Tradisi dan Modernitas: Metamorfosis 

Pesantren di Era Digital yang ditulis oleh Munifah43 
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Artikel ini berupaya menelaah eksistensi pesantren di era 

modern. Argumentasi yang dibangun mengarah pada terjadi 

reorientasi bergandengan dengan rekonstruksi pesantren. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pertama, tradisi pesantren 

di era global tetap bertahan sebagai ciri khas, perubahan terjadi pada 

ranah lain yang epistemologis. Pesantren mengalami pembaruan di 

tiga sektor yang disebut metamorfosis; 1) metamorfosis kurikulum, 

di mana penekanan kurikulum ini ada yang bersifat mutu akademik 

dan non akademik, kurikum ditambah dengan penguatan nilai 

relegiusitas dan kelembagaan serta pengajaran umum; 2) 

metamorfosis metode pembelajaran. Yaitu memadukan secara 

integrited antara metode tradisional dengan metode kontemporer 

dengan tanpa menghilangkan karakter pesantren; 3) metamorfosis 

sumber daya manusia. Pengajar dan tenaga pendidik pesantren harus 

berkualitas menguasai kurikulum dan tujuan pesantren. 

Jurnal tentang eksistensi pesantren di era modern dan disertasi 

ini memiliki kesamaan dalam tema pada modernisasi pendidikan 

Islam dengan pendekatan kualitatif. Keduanya bertujuan 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggabungkan nilai-

nilai tradisional dan inovasi modern. Perbedaan utama terletak pada 

fokusnya,  jurnal tentang pesantren menelaah pembaruan kurikulum, 

metode pembelajaran, dan sumber daya manusia yang 

menggabungkan metode tradisional dan kontemporer, sementara 

disertasi berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen 

pendidikan dari Al-Qur'an dalam konteks Dayah yang  berlandaskan 

pada kajian teks-teks Al-Qur'an. 

d. Jurnal dengan judul Dinamika Pesantren, Madrasah dan Sekolah 

yang disusun oleh Muzayyanah Sa‘diyah dan Ahmad Ihwanul 

Muttaqin 44 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pesantren, 

madrasah, dan sekolah dalam sistem pendidikan Indonesia. 

Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

peran masing-masing lembaga, mengidentifikasi tantangan, dan 

menjelajahi peluang dalam pendidikan modern. 

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas dinamika ketiga 

lembaga dalam sistem pendidikan Indonesia. Mereka menghadapi 

tantangan modernisasi, globalisasi, teknologi informasi, dan 

perubahan sosial. Perbedaan dalam metode, kurikulum, dan orientasi 

pendidikan telah diidentifikasi. Kesimpulan penelitian ini adalah 
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pemahaman yang lebih baik tentang peran, tantangan, dan peluang 

pesantren, madrasah, dan sekolah dapat membantu merumuskan 

kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan. 

Jurnal yang menelaah dinamika pesantren, madrasah, dan 

sekolah dalam sistem pendidikan Indonesia, maupun disertasi ini 

memiliki fokus pada modernisasi pendidikan Islam. Keduanya 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran, 

tantangan, dan peluang dalam konteks modernisasi. Perbedaan 

utama terletak pada fokusnya, dimana jurnal lebih berorientasi pada 

dinamika ketiga lembaga pendidikan dan perbedaan dalam metode 

serta kurikulum, sementara disertasi menitikberatkan pada 

penerapan prinsip-prinsip manajemen dari Al-Qur'an dalam konteks 

Dayah. 

e. Jurnal dengan judul Modernisasi Dayah Darul Huda Kota Langsa, 

1962-2005 yang ditulis oleh Idrus, Budi Agustono & Nuhung 45 

Jurnal ini membahas mengenai sejarah lembaga pendidikan 

Islam tradisional asli Aceh yang disebut Dayah. Pembahasan 

difokuskan pada modernisasi Dayah Darul Huda di Kota Langsa. 

Metode sejarah digunakan untuk menelusuri fakta-fakta sejarah dan 

direkonstruksi dalam bentuk historiografi.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong pengembangan Dayah ke sistem yang lebih modern di 

antaranya: modernisasi kurikulum; manajemen; serta sarana- 

prasarana. Nilai yang terkandung dalam visi-misi pendidikan Dayah 

Darul Huda modern adalah ingin melakukan perubahan, perbaikan 

dan pengembangan dalam hal terutama ilmu pengetahuan. Faktor 

lain yang tidak dapat diabaikan adalah sebagian masyarakat masih 

memilih lembaga pendidikan umum sebagai pendidikan utama 

untuk anaknya. 

Persamaan Jurnal tentang Modernisasi Dayah Darul Huda 

Kota Langsa, 1962-2005 yang ditulis oleh Idrus, Budi Agustono & 

Nuhung, dengan disertasi ini yaitu fokus pada modernisasi 

pendidikan Islam di konteks Dayah. Keduanya menggunakan 

pendekatan kualitatif, namun perbedaan terletak pada fokus 

penelitian, jurnal ini meneliti sejarah dan faktor-faktor modernisasi 

spesifik pada Dayah Darul Huda di Kota Langsa, sementara disertasi 

lebih terfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen 

pendidikan dari Al-Qur'an dalam konteks modernisasi pendidikan di 

Dayah secara umum. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan 
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fokus, keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam 

pemahaman dan pengembangan modernisasi pendidikan Islam di 

lembaga pendidikan Dayah. 

f. Jurnal dengan judul Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah Pada 

Ma‟had Aly yang ditulis oleh Muhibuddin46 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-

analitis untuk menggali perkembangan kurikulum Ma‟had Aly di 

Dayah Aceh. Penelitian ini memetakan modernisasi kurikulum 

sesuai Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 2015 dan No. 32 tahun 

2020, serta mengungkap bagaimana modernisasi ini membuka 

pemikiran di kalangan mahasantri dan elit Dayah. 

Kurikulum Ma‟had Aly di berbagai Dayah unik karena 

spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, tetapi 

semua fokus pada pendalaman ilmu agama Islam setara perguruan 

tinggi. Metode pembelajaran mencakup seminar, kajian tingkat 

tinggi, dan bahtsul masail dengan referensi luas. Setiap Ma‟had Aly 

harus mengembangkan program studi spesialisasi untuk 

memungkinkan lulusannya melanjutkan studi ke universitas 

ternama. Kurikulum ini memperkaya kurikulum pesantren 

tradisional dengan metodologi dan manajemen modern, didukung 

oleh e-aplikasi santri untuk akses kitab online. Konektivitas nasional 

dan internasional membantu memodernisasi kurikulum. Fokus 

utama adalah kitab kuning dengan kajian fiqih dan ushul fiqh, 

meskipun fiqih kontemporer belum optimal. 

Jurnal tentang "Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah 

Pada Ma‟had Aly" yang ditulis oleh Muhibuddin, dan disertasi ini 

memiliki kesamaan dalam fokus pada modernisasi pendidikan di 

lingkungan Dayah. Keduanya menggunakan metode kualitatif untuk 

menjelajahi fenomena modernisasi dalam pendidikan Islam di 

Dayah, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, jurnal 

memetakan perubahan kurikulum di Ma‟had Aly dan efeknya 

terhadap pemikiran mahasantri dan elit Dayah, sementara disertasi 

lebih berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip manajemen 

pendidikan dari Al-Qur'an dalam konteks Dayah secara umum, 

tanpa menyoroti secara spesifik implementasi kurikulum atau 

teknologi dalam proses belajar-mengajar. 

g. Jurnal dengan judul Modernisasi Sistem Pendidikan di Dayah 

Jami‘ah Al-Aziziyah Samalanga Batee Iliek Kecamatan Samalanga 

yang ditulis Tarmizi Puteh47 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Modernisasi 

Sistem pendidikan di Dayah Jami‘ah Al-Aziziyah Samalanga Batee 

Iliek Kecamatan Samalanga. 

Hasil kajian ditemukan bahwa Dayah Jami'ah Al-Aziziyah 

memiliki keanekaragaman dalam manajemennya, dengan beberapa 

Dayah menerapkan manajemen modern yang baik. Pemandangan 

yang terlihat di Dayah ini sangat berbeda dari bayangan umum 

tentang Dayah. Santri dapat dengan leluasa menggunakan laptop 

mereka, membuka dunia baru melalui akses internet dan sumber 

daya digital. Inovasi Dayah ini dalam menggabungkan tradisi 

dengan teknologi modern membuka jalan bagi pengembangan 

pendidikan di masa depan, mempersiapkan mahasantri menjadi 

ulama yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama mendalam, 

tetapi juga keterampilan teknologi yang dibutuhkan dalam 

masyarakat modern. 

Persamaan jurnal tentang "Modernisasi Sistem Pendidikan di 

Dayah Jami‘ah Al-Aziziyah Samalanga" yang ditulis oleh Tarmizi 

Puteh, dengan disertasi ini, terletak pada fokus penelitian yaitu 

modernisasi pendidikan di lingkungan Dayah. Meskipun keduanya 

berusaha mendiskripsikan modernisasi sistem pendidikan Islam, 

perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian: jurnal 

memeriksa penggunaan teknologi modern dan inovasi di Dayah 

Jami‘ah Al-Aziziyah, sementara disertasi lebih berorientasi pada 

penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dari Al-Qur'an 

untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan di Dayah 

secara umum. 

h. Jurnal dengan judul Pendidikan Islam di Pesantren Antara Tradisi 

Dan Modernisasi yang ditulis oleh Budiyanto, Hartono dan Siti 

Munirah48 

Penelitian ini mendiskusikan beberapa alternatif solusi yang 

membantu pesantren bergerak maju tanpa harus menanggalkan 

tradisi khas yang bernilai luhur yaitu tradisi berupa nilai-nilai dan 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk 

kebudayaan dan peradaban yang membedakannya dengan lembaga 

pendidikan lainnya  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sudut 

pandang manajemen, pendidikan pesantren dapat digerakmajukan 

dengan langkah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia pesantren, terutama pimpinan dimana laju pesantren 

banyak bergantung padanya. Kemudian secara bersamaan, upaya 

pembenahan juga dilakukan secara terstruktur dan sitematis dalam 

penyusunan kurikulum pendidikan dan pengadaan sarana prasarana 

fisik yang memadai, serta memfokuskan pada perbaikan sistem 

perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikannya. 

Jurnal tentang "Pendidikan Islam di Pesantren Antara Tradisi 

Dan Modernisasi" yang ditulis oleh Budiyanto, Hartono, dan Siti 

Munirah, dan disertasi ini sama-sama menyoroti upaya untuk 

memadukan tradisi dengan modernisasi dalam konteks pendidikan 

Islam. Meskipun keduanya mempertimbangkan aspek manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbedaan utamanya 

terletak pada sudut pandang: jurnal menekankan solusi alternatif 

yang memungkinkan pesantren untuk bergerak maju tanpa 

kehilangan identitas tradisionalnya, sementara disertasi lebih 

menyoroti penerapan prinsip-prinsip manajemen dari sudut pandang 

Al-Qur'an untuk memperbaiki sistem pendidikan di Dayah.  

i. Jurnal dengan judul Intelektual Pesantren: Mempertahankan Tradisi 

Ditengah Modernitas yang ditulis oleh Rengga Satria49 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis 

asal-usul serta perkembangan pesantren, memahami dan 

menganalisis pesantren beserta tantangan modernitas, memahami 

dan menganalisis kitab kuning sebagai tradisi tradisional pesantren, 

serta memahami dan menganalisis orientasi pendidikan pesantren 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren sebagai 

lembaga pendidikan asli Indonesia masih mampu bertahan 

menghadapi dampak modernitas. Pesantren yang dikenal dengan 

tradisi intelektualnya yang khas tetap menjaga identitasnya di tengah 

reformasi yang tak terelakkan dalam dunia pendidikan. Selain 

mempertahankan tradisi intelektual yang ada, pesantren juga harus 

mampu mengakomodasi tantangan modernitas. Temuan juga 

menunjukkan bahwa intelektual pesantren, yang dikenal dengan 

kajian kitab kuning, harus mengalami kontekstualisasi baik dalam 

hal metodologi pembelajaran maupun aspek paradigmatik. 

Persaman jurnal tentang "Intelektual Pesantren: 

Mempertahankan Tradisi Ditengah Modernitas" yang ditulis oleh 
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Rengga Satria dengan disertasi ini adalah sama-sama menggali 

peran pesantren dalam menghadapi tantangan modernitas. Meskipun 

keduanya menganalisis tradisi pesantren dan pentingnya kitab 

kuning dalam konteks pendidikan, perbedaan terbesar terletak pada 

tujuan penelitian, jurnal mengeksplorasi sejarah, tantangan, dan 

orientasi pendidikan pesantren, sementara disertasi lebih 

menekankan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dari Al-

Qur'an untuk memodernisasi sistem pendidikan di Dayah. 

 Metodologi Penelitian  H.

1. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data 

penelitian ini diperoleh dari Riset Kepustakaan (Library Research), 

ditambah dengan data empiris di lapangan yang diperoleh melalui 

beberapa sumber yang dapat diperoleh melalui wawancara dan 

observasi. Data yang dihimpun terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan 

bahan-bahan tertulis yang dipublikasikan (buku, jurnal, majalah, 

internet) yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penelitian 

ini. 

Penelitian ini menggunakan metode Maudhu‟i yaitu metode 

penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur‘an yang 

membicarakan tema yang sama serta mengarah pada pengertian satu 

tujuan, sekalipun ayat-ayat itu diturunkan pada tempat, kurun waktu 

dan cara yang berbeda dan tersebar di berbagai kitab. Penelitian ini 

juga menggunakan pembacaan Intratekstual yang merupakan 

pembacaan Al-Qur‘an secara teoritis atau cara membaca ayat-ayat Al-

Qur‘an secara holistik dan tematik. 

Tafsir Maudhu‟i mengambil dua bentuk yaitu, pertama, 

penafsiran yang menyangkut satu surat dalam Al-Qur‘an dengan 

menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus, serta 

hubungan persoalan-persoalan yang beragam dalam surat tersebut 

sehingga saling berkaitan bagaikan satu persoalan.  

Kedua, menghimpun ayat-ayat Al-Qur‘an yang membahas 

masalah tertentu dari berbagai surat Al-Qur‘an dan sedapat mungkin 

diurutkan sesuatu dengan masa turunnya, sambil memperhatikan sebab 

turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat 

tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok 

bahasannya.  

Langkah-langkah menerapkan metode Maudhu‟i adalah sebagai 

berikut:  

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)  

b.  Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut  
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c.  Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai 

pengetahuan tentang asbab- al-nuzul.  

d.  Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-

masing  

e.  Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline)  

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan 

pokok bahasa. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau 

mengkompromikan antara yang „am (umum) dan yang khash 

(khusus) mutlak dan muqayyad (terikat) atau yang pada lahirnya 

bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara 

tanpa perbedaan atau pemaksaan. 

Dalam penelitian ini dikumpulkan ayat-ayat yang bicara tentang 

panduan pendidikan dan memahami satu persatu ayat tersebut dan 

mengambil substansi dari ayat-ayat Al-Qur‘an tersebut. Untuk 

menemukan makna substansial, dilakukan penyusunan berdasarkan 

runtutan turunnya ayat, pengertian yang sama dan dikompromikan 

antara yang umum dan khusus dan yang mutlak dan terikat.  

 Penelitian ini menerapkan pula pembacaan intratekstual terhadap 

ayat-ayat Al-Quran untuk menangkap spirit dan ide-ide Al-Qur‘an 

secara utuh dan holistik dan melepaskan diri dari teks-teks yang parsial. 

Pembacaan Intratekstual tidak begitu mudah karena dituntut harus 

memahami kosa kata ayat, sebab-sebab turunnya ayat dan korelasi 

antar ayat (munasabhah) yang biasanya dihidangkan dalam metode 

Tahlily, sehingga penafsir harus menguasai metode Tahlily. Dengan 

demikian ada hubungan Intratekstualitas yang panjang antara metode 

Tahlily hingga Maudhu‟i.  

2. Teknik pengumpulan data dan pendekatan 

Data-data penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan 

(library research) dan data data empiris yang ditemukan di lapangan, 

baik dari proses wawancara dengan informan, maupun hasil observasi 

dan dokumen pendukung yang diperoleh. Data data yang dikumpulkan 

dan dianalisis adalah ayat ayat Al-Qur‘an dan bahan lainnya yang 

dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, majalah dan infomasi yang 

diperoleh melalui internet, baik berupa hal hal yang berhubungan 

secara langsung dengan penelitian, maupun yang tidak langsung.    

3. Langkah-langkah operasional penelitian.  

a. Menentukan masalah utama sebagai objek penelitian yaitu kajian 

tentang Tata Kelola sistem pendidikan Dayah yang dianalisis 

melalui perspektif Al-Quran.   
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b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep 

Tata Kelola sistem Pendidikan 

4. Teknis analisis data. 

a. Data utama yang merupakan penafsiran dari kitab tafsir yang telah 

ditentukan dianalisis dengan cara memperhatikan konteks historis 

penafsir, visi dan perspektifnya, latar belakang keilmuan dan 

konteks sosio kultural saat tafsir ditulis.     

b. Membandingkan penafsiran yang ada untuk membedakan variasi 

penafsiran dan dilanjutkan dengan mencari dalil dan hadits yang 

relevan dengan penafsiran.  

c. Melengkapi kajian penafsiran dengan hasil eksplorasi kajian ilmiah 

rasional tentang Tata Kelola sistem pendidikan Dayah.   

d. Menarik kesimpulan berdasarkan kerangka teori yang telah 

disampaikan baik yang terkait dengan konsep Tata Kelola sistem 

pendidikan Dayah maupun karya-karya yang terkait deng diskursus 

ilmiah tentang Tata Kelola sistem pendidikan.    

 Sistimatika Penulisan  I.

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya 

dipaparkan secara sistematis ke dalam enam bab bahasan berikut: 

Bab satu, mengetengahkan pendahuluan, yang membahas tentang 

latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 

Bab dua menilik diskursus ilmiah tentang Modernisasi Pendidikan 

dan Manajemen Pendidikan. Pembahasan ini menjabarkan tentang konsep 

Modernisasi Pendidikan Islam  yaitu tentang model pendidikan Islam 

sebelum masa modern atau klasik dan model pendidikan di masa modern 

yang bermula di abad 18 M (perkembangan pendidikan dalam dunia 

Islam). Selanjutnya  mengupas tentang Manajemen Pendidikan, mulai dari 

pengertian, dan bagian bagian dari manajemen pendidikan seperti 

manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan 

pembiayaan, manajemen Sarana dan Prasarana pendidikan, Manajemen 

hubungan sekolah dengan masyarakat dan Manajemen layanan khusus. 

Bab tiga membahas tentang profil Manajemen Pendidikan Dayah 

yang menguraikan tentang manajemen pendidikan Dayah tradisional dan 

Dayah modern. Kemudian melakukan perbandingan antara sistem 

pendidikan Dayah tradisional dengan Dayah modern. Pada akhir bab ini 

akan diuraikan model penyelenggaraan Pendidikan Dayah menurut 

pengaturan pemerintah Indonesia. 
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Bab empat, menguraikan Isyarat Al Quran tentang Modernisasi 

Manajemen Pendidikan Dayah. Dalam bab ini dibahas petunjuk ayat-ayat 

Al-Quran yang mengisyaratkan tentang pendidikan untuk 

mengaplikasikan  manajemen   pendidikan Dayah modern yang  dianggap 

sudah relevan saat ini. 

Bab lima, menguraikan tentang Model Modernisasi Manajemen 

Pendidikan Dayah Perspektif Al-Qur‘an. Pembahasan dan analisis dalam 

bab ini mencakup Modernisasi Manajemen Pendidikan Dayah perspektif 

Al-Qur‘an. Termasuk analisi terhadap proses modernisasi manajemen 

Pendidikan Dayah dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan dan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam Modernisasi manajemen pendidikan 

Dayah. 

Bab enam, merupakan kesimpulan dari semua uraian yang sudah ada 

pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan beberapa saran. 
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BAB II 

DISKURSUS MODERNISASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN  

 

 Modernisasi Pendidikan Islam A.

1. Pengertian Modernisasi Pendidikan Islam 

Modernisasi secara etimologis berasal dari kata modern yang 

telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan arti pembaruan. Dalam 

masyarakat barat ―modernisme‖ mengandung arti pikiran, aliran, 

gerakan dan usaha usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, 

institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi 

sesuai dengan pendapat pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan 

oleh Ilmu pengetahuan dan Teknologi Modern.1 

Gerakan modernisasi atau pembaruan dalam bahasa Arab disebut 

Tajdīd. Tajdīd berarti pembaruan dan orang yang melakukannya 

dinamakan mujaddid. Dalam Islam sendiri sebenarnya telah memiliki 

tradisi pembaruan, pada saat mendapatkan suatu masalah baru, umat 

Muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan Al-Qur‘an  dan 

sunnah.2 

Gerakan modernisasi ini baru populer pada awal abad ke 18 

Setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaruan Islam, 

menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, karena pada saat 

itu Barat dianggap telah maju dan modern. Harun Nasution 

                                                 
1
Ansharuddin, ―Modernisasi di Dunia Islam (Menelusuri Pandangan Muhammad 

Abduh),‖ Studi Keislaman 3, no. 2 (2017), hlm. 47. 
2
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeven, 1986, hlm. 42. 
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mengidentikkan pembaruan Islam dengan modernitas Islam dengan 

mendefinisikan Modernisasi sebagai pembaruan Islam sebagai pikiran 

atau gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam 

dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan 

teknologi modern.3 Modernisasi menurutnya terjadi sebuah perubahan 

dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat terutama dalam sistem 

pendidikan dari yang klasikal kepada sistem kekinian (modern), 

menuju kemapanan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.4 

Modernisasi pendidikan Islam di Mesir diprakarsai pemerintah. 

Dengan kata lain, negara merupakan faktor penting modernisasi pen-

didikan Mesir. Dengan demikian, modernisasi pendidikan berasal dari 

atas dengan latar belakang kepentingan politik dan sosial seba-gai 

sesuatu yang dominan. Fondasi pendidikan modern di Mesir di-

letakkan pada awal abad ke-19 oleh Muhammad Ali Pasha yang me-

nguasai Mesir secara independen antara 1805-1848.5 

Modernisasi pendidikan Islam dapat dipahami sebagai perubahan 

pemikiran dalam bidang pendidikan Islam, memperbaiki sistem 

pendidikan lama menjadi sistem yang baru dalam rangka memperbaiki 

mutu pendidikan Islam.6 

Modernisasi dan modernisme merupakan dua varian kata dalam 

Bahasa Indonesia yang mencerminkan konsep tentang kemodernan. 

Modernisasi dalam perspektif Harun Nasution merujuk pada proses 

perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam konteks pemikiran Islam seperti dalam istilah 

"pemikiran modern Islam" dan "Islam dan Modernisasi". Di sisi lain, 

modernisme dalam konteks dunia Barat mengacu pada pembaruan 

dalam berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi modern dan suasana zaman yang baru. Perubahan ini, yang 

sering disebut sebagai modernisme, tidak terkecuali dalam ranah 

agama, dimana pembaruan dalam pemikiran agama menjadi suatu 

keharusan. Di dalam konteks ini, para pendukung pembaruan dalam 

Islam melakukan upaya untuk menjawab tantangan pemikiran modern 

yang semakin maju. Hal ini juga tercermin dalam dorongan bangsa-

bangsa di seluruh dunia untuk mengejar ilmu di Barat, mirip dengan 

                                                 
3
Syarifah Rahmah, "Modernisasi Dayah (Studi Kasus di Dayah Modern Yayasan 

Pendidikan Arun Lhokseumawe)", Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 

2016 hlm. 67-79 
4
Nasution, Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan…, hlm. 11. 

5
Debi Fajrin Habibi, ―Modernisasi Islam di Timur Tengah ( Mesir dan Turki ),‖ 

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 4, no. 2 (2018), hlm. 31–43. 
6
Rini Rahman, ―Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad 20,‖ Humanus 15, no. 2 

(2015), hlm. 174–183. 
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bagaimana Bangsa Barat dulu mengejar pengetahuan di dunia Islam 

pada masa lalu, menyatakan dominasi pemikiran Barat sebagai pusat 

peradaban global saat ini. 

Modernisasi pendidikan adalah wujud dari usaha perpaduan 

antara pendidikan umum dan agama, sehingga setiap muslim wajib 

memberikan pendidikan dan pengajaran yang memadai bagi anak dan 

generasinya, untuk menguasai ilmu pengetahuan yang diurutkan dari 

ilmu ketuhanan, muamalah dan ilmu tasawuf (akhlak), serta 

ketrampilan dalam beberapa cabang ilmu lainnya.7 

Modernisasi Pesantren adalah Pesantren melihat dan memiliki 

pandangan ke depan, mengembangkan suatu sikap yang terbuka 

terhadap pemikiran dan hasilhasil karya ilmiah maupun mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.8 

Menurut Nurcholish Madjid (1998) modernisasi ialah pengertian 

yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi.9 Dan 

itu berarti proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama yang 

tidak akliah (rasional) dan menggantikannya dengan pola berfikir dan 

tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya 

guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan 

menggunakan penemuan mutakhir manusia dibidang ilmu 

pengetahuan.10 

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa pemikiran dan program 

modernisasi pendidikan Islam memiliki akar-akarnya dalam pemikiran 

dan program modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara 

keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran dan kelembagaan 

merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern. 

Karena itu, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan 

haruslah dimodernisasi dan diperbaharui sesuai dengan kerangka 

modernitas.11 

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi 

modernisasi Pesantren dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. 

Faktor internal merujuk pada perubahan yang berasal dari dalam 

masyarakat, seperti perubahan demografi, konflik antar-kelompok, 

                                                 
7
 Syarifah Rahmah, "Modernisasi Dayah (Studi Kasus di Dayah Modern Yayasan 

Pendidikan Arun Lhokseumawe)", Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 

2016, hlm. 18. 
8
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 70 

9
Nurcholis Majid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Jakarta: Mizan, 1998. 

hlm. 29 
10

Hartono Hartono, ―Menuju Modernisasi Pendidikan Islam,‖ Jurnal Al-Azhar 

Indonesia Seri Humaniora 4, no. 3 (2018), hlm. 185. 
11

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 

Milenium III..., hlm. 35. 
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gerakan sosial, dan penemuan baru seperti discovery, invention, dan 

innovation. Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari luar masyarakat, 

seperti pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, perang dengan 

negara atau masyarakat lain, dan perubahan lingkungan alam. Dalam 

konteks jenis penyebabnya, faktor-faktor material meliputi perubahan 

lingkungan alam, kondisi fisik-biologis, serta pengenalan alat-alat dan 

teknologi baru, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Sedangkan faktor-faktor immaterial mencakup ilmu pengetahuan, ide-

ide baru, ideologi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Modernisasi pendidikan dalam konteks ini bertujuan untuk mencapai 

kualitas, kompetensi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

persaingan global, bukan hanya sekadar memberantas buta huruf, 

melainkan juga membekali manusia terdidik agar dapat berpartisipasi 

secara efektif dalam pasar global.12 

Menurut Kiai pendiri dan pengasuh Pesantren Modern Gontor, 

yakni K.H. Achmad Sahal, K.H. Zainuddin Fananie, dan K.H. Imam 

Zarkasyi yang kemudian dikenal sebagai trimurti Pesantren Gontor, 

bahwa sistem dan pengeloaan pendidikan Islam di Indonesia masih 

diselenggarakan secara statis-konservatif dan terlihat tidak ada upaya 

transformasi yang berarti bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri. 

Sementara di negara-negara lain terdapat beberapa lembaga pendidikan 

Islam yang cukup inspiratif.13 

Modernisasi pada bidang lembaga meliputi berbagai bidang 

terutama bidang pengelolalaan keuangan, juga pengelola madrasah 

pada berbagai jenjang pendidikan, sarana dan prasarana. Modernisasi 

pada sistem pendidikan meliputi tujuan pendidikan, santri dan 

santriwati, kurikulum, ustadz dan ustadzah sesuai dengan kompetensi, 

metode pendidikan, dan manajemen dan evaluasi pendidikan yang 

meliputi administrasi akademik, dan keuangan.14 

Modernisasi dimaknai untuk melestarikan dan 

mengaktualisasikan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan 

sosial yang terjadi. Lahirnya teknologi informasi di tengah-tengah 

masyarakat harus bisa disikapi secara positif dengan tidak menutup 

                                                 
12

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar..., hlm. 67. 
13

Muhammad Heriyudanta, ―Model Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia,‖ 

Southeast Asian Journal of Islamic Education Management 3, no. 2 (2022), hlm 189–202. 
14

Syarifah Rahmah, "Modernisasi Dayah (Studi Kasus Di Dayah Modern Yayasan 

Pendidikan Arun Lhokseumawe)", Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 

2016, hlm. 1-135 
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kesadaran dan selalu meningkatkan keingintahuan sehingga kita bisa 

menyikapi kehadiran informasi teknologi ini secara proporsional.15 

Hasil penelitian Syarifah Rahmah dalam Disertasi yang berjudul 

―Modernisasi Dayah‖ menghasilkan Pertama, faktor terjadi 

modernisasi disebabkan tuntutan kekinian untuk peningkatan kualitas 

belajar dan hasil belajar para lulusan, serta upaya mewujudkan generasi 

yang siap dan terampil dalam menghadapi berbagi persoalan kekinian, 

mewujudkan visi-misi Dayah, dalam rangka mempersiapkan generasi 

mandiri dan sebagai langkah profesionl dalam membantu percepatan 

pelaksanaan program pemerintah di bidang syariat Islam, serta 

membentuk keluarga sejahtera, aman, tenteram dan damai dalam 

rangka mewujudkan harapan hidup bahagia fi-āddunyawal-ākhirah. 

Kedua, terjadi modernisasi dalam manajemen Dayah, sistem 

belajar, kurikulum yang digunakan, alat-alat bantu dan media belajar 

yang serba komputerisasi, sarana dan prasarana yang digunakan, sistem 

perekrutan tenaga pengajar, sarana-prasarana pendidikan yang serba 

lengkap termasuk tenaga medis dan rumah sakit, dilengkapi dengan 

laboratorium, serta sistem pelaporaan keuangan Dayah yang 

transparansi dan akuntable. 

Ketiga, kendala utama yang dihadapi adalah saat dimulainya 

pendidikan Dayah Arun. Para santrinya lebih didominasi oleh warga 

komplek dan sebagian warga sekitar yang tingkat ekonomi menengah 

ke atas. Solusinya pihak yayasan dan manajemen Dayah melakukan 

kerjasama dengan lingkungan sekitar, khususnya dalam hal pemberian 

keringanan biaya kepada santri/calon santri berprestasi, sehingga biaya 

tidak lagi menjadi persoalan. 

Modernisasi pendidikan adalah wujud dari usaha perpaduan 

antara pendidikan umum dan agama, sehingga setiap muslim wajib 

memberikan pendidikan dan pengajaran yang memadai bagi anak dan 

generasinya, untuk menguasai ilmu pengetahuan yang diurutkan dari 

ilmu ketuhanan, muamalah dan ilmu tasawuf (akhlak), serta 

ketrampilan dalam beberapa cabang ilmu lainnya. 

Menurut Soerjono Soekanto, Dapat disimpulkan bahwa Tajdīd 

merupakan sebuah gerakan pembaruan dalam Islam, bertujuan 

menyegarkan dan memperbarui pemahaman agama agar relevan 

dengan perkembangan zaman. Modernisasi pendidikan Islam menjadi 

salah satu wujud implementasi dari Tajdīd ini, dengan fokus pada 

integrasi antara pendidikan umum dan agama untuk menciptakan 

individu yang kompeten dan berdaya saing global. Pesantren modern 

                                                 
15

Moh Ulum, ―Modernisasi Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis Tentang 

Modernisasi Pendidikan Pesantren),‖ Ta‟limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 

1 (2020), hlm. 98–109, 
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memainkan peran penting dalam upaya modernisasi ini dengan 

membuka diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menghadapi tantangan internal dan eksternal yang muncul. Dalam 

proses modernisasi, solusi untuk kendala-kendala seperti masalah biaya 

telah diidentifikasi, dengan upaya-upaya untuk meningkatkan 

aksesibilitas pendidikan Islam bagi semua kalangan masyarakat, 

terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Modernisasi 

pendidikan Islam adalah bagian integral dari usaha untuk menciptakan 

generasi yang siap menghadapi masa depan, yang tidak hanya memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang agama, tetapi juga memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan zaman. 

2. Ruang Lingkup Modernisasi Pendidikan Islam 

a. Kurikulum 

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awal 

permulaan masih dilaksanakan secara tradisional dan belum tersusun 

berdasarkan kurikulum seperti saat ini seperti diketahui bahwa arah 

dan tujuan pendidikan salah satunya harus mempunyai kurikulum 

yang baik.16 

Pesantren sebagai instansi pendidikan telah mengelami 

beberapa perubahan dan modifikasi, hal ini dapat dilihat dari 

manajemen maupun sistem pendidikan dan pengajarannya. Inovasi 

pendidikan di Pesantren ini adalah suatu langkah adaptif terhadap 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang komplek. Di 

sisi lain, hal ini sebagai bukti eksistensi Pesantren yang selalu 

merespon fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, 

respon Pesantren ini telah muncul sejak awal munculnya sampai 

masa kini.17 

Kurikulum Gontor yang mengajarkan 100% ilmu umum dan 

100% ilmu agama, yang memberikan penekanan khusus pada 

penguasaan bahasa asing, dan menyediakan ekstrakulikuler yang 

cukup lengkap dan memadai menurut Muhammad Heriyudanta 

sangat layak untuk dijadikan project pilot atau permodelan bagi 

Pesantren-Pesantren lain yang masih mempertahankan ideologi 

tradisionalismenya.18 

                                                 
16
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Pada awal perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia 

dilaksanakan secara tradisional tanpa kurikulum yang terstruktur 

seperti saat ini. Pesantren sebagai institusi pendidikan telah 

mengalami berbagai perubahan dan modifikasi dalam manajemen 

dan sistem pengajarannya, sebagai respon adaptif terhadap 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang kompleks. 

Inovasi ini menunjukkan eksistensi Pesantren yang selalu merespon 

fenomena masyarakat sejak awal kemunculannya hingga kini. 

Kurikulum Gontor, yang mengajarkan 100% ilmu umum dan 100% 

ilmu agama dengan penekanan pada penguasaan bahasa asing serta 

menyediakan ekstrakurikuler yang memadai, dan layak dijadikan 

model bagi Pesantren lain yang masih mempertahankan ideologi 

tradisional 

b. Metode Pengajaran 

Kehadiran Pesantren di tengah-tengah masyarakat dan 

eksistensinya saat ini mampu menggabungkan antara sistem 

pendidikan khas Pesantren dan sistem pendidikan pendidikan 

klasikal melalui sistem "madrasah", termasuk dengan penambahan 

materi-materi pelajaran umum (non keagamaan) di dalamnya. 

Perkembangan semacam ini menajdi sebuah langkah positif dalam 

upaya modernisasi untuk menyelaraskan eksistensinya dengan 

kemajuaan zaman dan kebutuhan masyarakat yang kian pesat. Meski 

demikian, tradisi khas Pesantren seperti kajian kitab kuning dan 

tradisi-tradisi lain yang telah melekat di dalamnya, merupakan 

sesuatu yang mutlak dilestarikan oleh Pesantren. Bahkan, hingga 

saat ini masih terdapat banyak Pesantren yang melestarikan 

kemurnian sistem pendidikan salafiyah nya.19 

Menurut Ahmad Dahlan, bentuk pendidikan Islam yang tepat 

bagi umat Islam adalah sekolah yang memadukan kedua macam 

ilmu tersebut, yaitu mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman 

dengan ilmu-ilmu umum/modern. Kemunculan para intelektual dari 

lembaga pendidikan modern dan Pesantren yang masing-masing 

memiliki corak pemikiran dan perilaku sosial-budaya yang berbeda, 

tidak perlu dipaksakan untuk seragam dalam merespons 

perkembangan realitas sosial.20 

Kehadiran Pesantren di tengah masyarakat saat ini berhasil 

menggabungkan sistem pendidikan khas Pesantren dengan 
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pendidikan klasikal melalui sistem "madrasah," yang mencakup 

pelajaran umum dan non-keagamaan. Langkah ini merupakan 

bagian dari upaya modernisasi untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun 

demikian, Pesantren tetap melestarikan tradisi khasnya seperti kajian 

kitab kuning dan sistem pendidikan salafiyah yang masih dijaga 

kemurniannya oleh banyak Pesantren. Pendidikan Islam yang ideal 

adalah yang memadukan ilmu keislaman dan ilmu umum, dengan 

kemunculan para intelektual dari kedua jenis lembaga pendidikan ini 

menunjukkan corak pemikiran dan perilaku sosial-budaya yang 

beragam tanpa perlu diseragamkan dalam merespons perkembangan 

sosial. 

c. Teknologi Pendidikan 

Perkembangan teknologi pendidikan sangat pesat dalam 

beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan 

utama dalam teknologi pendidikan antara lain :21 

1) Pembelajaran jarak jauh (e-learning), E-learning memungkinkan 

siswa belajar dari jarak jauh, biasanya melalui platform online 

atau aplikasi seluler yang menyediakan materi pelajaran dan 

interaksi dengan guru atau teman sekelas. 

2) Realitas Tertambah/Augmented Reality (AR), Dengan 

menggunakan teknologi AR, siswa dapat memperoleh informasi 

tambahan melalui layar virtual yang ditampilkan di dunia nyata, 

meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar. 

3) Realitas Virtual/Virtual Reality (VR): VR memungkinkan siswa 

untuk memiliki pengalaman belajar yang realistis dan imersif 

dalam lingkungan simulasi 3D, membantu mereka memahami 

konsep yang sulit di kelas. 

4) Sistem Manajemen Pembelajaran/Learning Management System 

(LMS). LMS adalah platform online yang memungkinkan 

instruktur untuk membuat, mengelola, dan berbagi materi kursus 

dan tugas secara terpusat dengan siswa. 

5) Pembelajaran Adaptif. Teknologi pembelajaran adaptif 

memungkinkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan prestasi siswa, memaksimalkan potensi belajar 

mereka. 

6) Pembelajaran seluler. Dengan teknologi mobile learning, siswa 

dapat belajar menggunakan perangkat mobile seperti smartphone 
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dan tablet, sehingga mudah untuk mengakses materi pelajaran 

dimana saja dan kapan saja. 

7) Pembelajaran Berbasis Game. Teknologi pembelajaran berbasis 

permainan menggunakan elemen permainan untuk memotivasi 

dan memungkinkan pembelajaran yang menyenangkan dan 

interaktif. 

8) Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan 

buatan memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran 

cerdas yang memahami kinerja siswa dan dapat memberikan 

umpan balik dan rekomendasi berdasarkan kebutuhan mereka. 

9) Internet of Things (IoT). IoT memungkinkan pengembangan 

sistem yang menghubungkan perangkat dan sensor di kelas, 

memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan real time. 

Perkembangan teknologi pendidikan yang terus meningkat, 

menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan belajar dan 

mengajar. 

Perkembangan teknologi pendidikan dalam beberapa dekade 

terakhir sangat pesat, mencakup berbagai inovasi yang 

meningkatkan pengalaman belajar. Pembelajaran jarak jauh (e-

learning) memungkinkan siswa belajar dari mana saja melalui 

platform online, sementara augmented reality (AR) dan virtual 

reality (VR) menawarkan pengalaman belajar yang lebih mendalam 

dan imersif. Sistem manajemen pembelajaran (LMS) memfasilitasi 

pengelolaan materi kursus secara terpusat, dan teknologi 

pembelajaran adaptif menyesuaikan konten dengan kebutuhan 

siswa. Mobile learning memungkinkan akses materi pelajaran 

melalui perangkat mobile, sedangkan pembelajaran berbasis game 

membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. 

Kecerdasan Buatan (AI) memberikan umpan balik yang 

dipersonalisasi, dan Internet of Things (IoT) menciptakan 

lingkungan belajar yang lebih terhubung dan interaktif. Semua 

inovasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pendidikan. 

d. Peran Guru dan Siswa 

Peran agama bagi perubahan sistem sosial mempunyai peran 

yang urgen, akan tetapi tentunya outputnya sangat tergantung dari 

pemahaman seseorang terhadap teks-teks agamanya, seseorang akan 

menjadi radikallis ataupun moderat. Disinilah pentingnya peran 

lembaga pendidikan Islam (Madrasah) dalam memberikan 

interpretasi terhadap teks-teks agama dan mengambil nilai-nilai 

universal dari Agama, dimana nilai-nilai universal agama tersebut 

dijadikan nilai-nilai moral yang diinternalisasikan kepada siswa 
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disekolah, seperti nilai tawasuth (mengambil jalan tengah), syura 

(musyawarah), musawah (egaliter atau non diskriminatif), tawazun 

(berkeseimbangan), awawiyah (mendahulukan yang prioritas), 

Islhah (reformasi), tahaddur (berkeadaban), tathawur wa ibtikar 

(dinamis, kreatif dan inovatif). Untuk menginternaisasikan nilai-nilai 

moral tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh 

Guru, Kepala Madrasah ataupun Pengawas dalam melakukan 

moderasi beragama dilingkungan lembaga pendidikannya, yaitu: 22 

1) Pertama menciptakan suasana di lembaga pendidikannya, yang 

bisa menstimulus dan memotivasi guru agar terus dan tetap 

belajar (learning), belajar kembali (relearning) terhadap apa yang 

telah diilakukan dan akan dilakukan, dan yang tidak kalah 

penting adalah unlearning, yang dilakukan oleh Pendidik, baik 

Guru, Kepala Madrasah maupun Pengawas, mengupgrade 

pengetahuan yang telah tidak sesuai dengan perkembangan 

zaman dan digantikan dengan sesuatu yang modern atau suasana 

lembaga pendidikan yang biasa disebutkan oleh Fazlur Rahman 

adalah suasana Intelektualitas tercipta.23 

2) Kedua Menciptakan dilingkungan internal lembaga pendidikan 

suatu paradigma lebih moderat dalam memahami keberagamaan, 

merubah mindset (paradigm) gurunya terkait sikap keberagamaan 

harus dilakukan sebab sebagus apapun kurikulum ataupun 

dukungan bahan ajar, tanpa didukung dari perubahan paradigma 

guru tentang sikap keberagaam yang lebih moderat, maka 

moderasi beragama yang ingin diterapkan kepada anak didik 

adalah hal yang mustahil bisa dilakukan secara maksimal. 

3) Ketiga mengintegrasikan nilai-nilai universal agama yang 

moderat yaitu: tawasuth, syura, musawah, tawazun, awawiyah, 

Islhah, tahaddur, tathawur wa ibtikar ke dalam mata pelajaran 

PKn dan juga rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

madrasah yaitu: Fikih, Akidah, Akhlak dan Al-Qur'an hadits 

dalam kegiatan pembiasaan dan dalam kegiatan ekstrakulikuler 

siswa di sekolah. Sehinga Siswa mepunyai pemahaman yang 

moderat dan juga moderat dalam menerapkan ajaran agamanya. 

4) Keempat menghidupkan nilai-nilai universal moderasi agama 

dilingkungan lembaga pendidikan Madrasah, baik Siswa, Guru, 

Kepala Madrasah, ataupun pengawas, sehingga terjadinya 

sinergnitas dilingkungan lembaga pendidikan madrasah sehingga 
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tercipta lingkungan pendidikan yang ramah terhadap perbedaan. 

Keempat 

e. Keterlibatan Komunitas 

Permasalahan yang kerap muncul tentang modernisasi ialah 

arah ataupun orientasi dari modernisasi yang kerap dianggap sebagai 

sikap menerima atau mengadopsi peroduk Barat, atau dianggap 

meninggalkan nilai-nilai tradisi keislaman. Untuk menilai arah dan 

orientasi dari sebuah modernisasi sebenarnya cukup melihat pelaku 

dari modernisasi tersebut. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 

tidak dikenal sebagai organisasi yang berafiliasi ke barat, melainkan 

organisasi yang resmi berafiliasi ke Indonesi, bahkan tumbuh dari 

kekhasan Indonesia.24 

Permasalahan lain yang kerap muncul tentang modernisasi 

ialah dominasi jati diri dari pendidikan Islam tersebut. Sebab selama 

ini banyak ditengarai bahwa pendidikan Islam yang ada saat ini 

kerap mengikut, meniru, atau meggunakan produk-produk 

pemikiran barat. Sehingga seolah-olah Islam tidak memiliki produk, 

tentu saja akibat itu pendidikan Islam kehilangan jati dirinya. 

Pendidikan Islam yang ada saat ini tidak tentu murni memang 

berdasarkan Al-Qur‘an dan Hadis, tak dapat dielakkan kadang kala 

ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pendidikan 

Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya. 

Atas dasar itu lah pada periodisasi selanjutnya muncul gagasan 

modernisasi yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. 

Aspek modernisasi, seperti tujuan pendidikan, Muhammadiyah 

mengarahkannya pada arah untuk keteguhan dalam memegang dan 

mengamalkan ajaran islam yang bersumber ai Al-Qur‘an dan Hadis. 

Sedangkan Nahdlatul Ulama tujuanya berorientasi pada moral- 

spiritual yang menegaskan urgensi keseimbangan antara ilmu agama 

dan sains. Aspek kurikulum, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama 

memiliki kesamaan yakni memasukkan ilmu sains ke dalam 

kurikulumnya. Aspek metode hampir tidak ada perbedaan walaupun 

NU terkadang masih mempertahankan metode klasiknya seperti 

Wetonan dan Sorogan. Aspek pengembangan sumber daya manusia 

keduanya menuntut memiliki ciri khas keilmuan organisasi. 

Kontribusinya pada sistem pendidikan Nasional, Muhammadiyah 

melahirkan sekolah dengan kurikulum keislaman yang selama ini 

sekolah hanya mengajarkan sains semata, versi NU melahirkan 

pondok Pesantren modern, bahkan berjenjang sampai tingkat tinggi. 
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3. Tantangan dan Hambatan Modernisasi Pendidikan Islam 

Tantangan pendidikan Islam kontemporer, adalah dikotomi 

pendidikan, kualitas sumber daya manusia, globalisasi politik dan 

ekonomi, toleransi antar umat beragama, kemampuan anggaran, sistem 

manajerial lembaga pendidikan Islam, akselerasi teknologi informasi 

dan komunikasi, radikalisme, pencemaran lingkungan, kesenjangan 

sosial, kekaburan identitas, termasuk sekularisme, liberalisme, dan 

pluralisme. Tantangan pendidikan Islam dapat diklasifikasi ke dalam 

bidang teologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan 

kepemimpinan.25 

a. Kendala budaya dan tradisi 

Tradisi-tradisi yang dipertahankan itu berkaitan dengan 

kurikulum, metode pembelajaran, budaya akademik dan lainnya. 

Pada unsur kurikulum, tradisi klasik itu misalnya terlihat dalam 

bentuk masih adanya upaya pelestarian turats (kitab-kitab kuning). 

Pada sisi lain, di Pesantren-Pesantren modern juga masih dihidupkan 

tradisi belajar dengan mendayagunakan masjid sebagai sarana yang 

merupakan salah satu tradisi klasik yang hidup di Pesantren 

tradisional. Tradisi lain yang masih tetap dipertahankan di dunia 

Pesantren modern adalah berkaitan dengan pola hubungan kiai dan 

santri yang tetap terjaga dan bahkan menjadi kata kunci kekhasan 

Pesantren, begitu juga dengan tradisi-tradisi klasik lainnya.26 

b. Kurangnya sumber daya finansial 

Dalam perjalanan menuju modernisasi pendidikan Islam, 

tantangan keuangan sering menjadi rintangan utama. Sekolah dan 

lembaga pendidikan Islam sering berusaha memperbaharui 

kurikulum dan metode pengajaran mereka, serta mengintegrasikan 

teknologi dalam pembelajaran, namun terbatas oleh sumber daya 

finansial yang terbatas.  

Keterbatasan ini menciptakan dampak yang signifikan, mulai 

dari keterbatasan akses terhadap teknologi mutakhir hingga 

kesulitan dalam merekrut staf pengajar berkualitas tinggi. Selain itu, 

pembangunan fasilitas fisik yang memadai juga menjadi persoalan, 

dimana sekolah sering kesulitan dalam menyediakan ruang kelas 

yang nyaman dan fasilitas tambahan seperti laboratorium komputer 

atau perpustakaan. Akibatnya, akses pendidikan yang berkualitas 

mungkin menjadi sulit bagi siswa dari lapisan masyarakat yang 

kurang mampu, memperkuat kesenjangan pendidikan.  
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Meskipun tantangan ini nyata, kolaborasi antara pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, dan donatur dapat membantu 

mengatasi hambatan finansial ini. Dengan dukungan yang tepat, 

lembaga pendidikan Islam dapat melaksanakan inisiatif modernisasi 

yang relevan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan 

manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan umat Islam secara 

keseluruhan. 

c. Perubahan sosial dan politik 

Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, perubahan sosial 

dan politik memainkan peran penting dalam mengarahkan arus 

pembaharuan. Proses modernisasi ini tidak hanya mencakup 

pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih 

dinamis, tetapi juga mencakup pergeseran dalam pandangan 

masyarakat dan kebijakan politik yang memengaruhi sistem 

pendidikan. 

Dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial, 

terutama dalam hal nilai-nilai dan norma-norma, pendidikan Islam 

sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memperbaharui 

pendekatan pendidikan tradisionalnya. Misalnya, dengan munculnya 

budaya digital dan globalisasi, ada permintaan untuk 

mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 

untuk menjadikan pendidikan lebih relevan dan efektif dalam 

menghadapi tantangan zaman. 

Di sisi politik, perubahan kebijakan dapat memberikan 

dorongan atau hambatan terhadap modernisasi pendidikan Islam. 

Pemerintah yang progresif mungkin mendorong reformasi 

pendidikan yang inklusif dan berorientasi masa depan, yang 

mendorong integrasi pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan 

nasional yang lebih besar. Namun, di sisi lain, kebijakan yang 

kurang inklusif atau lebih konservatif bisa menghambat upaya 

modernisasi, terutama jika mereka menekankan pada tradisi dan 

menahan perubahan yang dianggap mengancam nilai-nilai kultural 

atau politik yang mapan. 

Perubahan sosial dan politik juga dapat memengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap pendidikan Islam. Dengan munculnya gerakan 

sosial yang memperjuangkan inklusivitas, kesetaraan gender, dan 

pluralisme, ada tekanan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam 

untuk mengadaptasi nilai-nilai ini dalam kurikulum dan praktik 

mereka. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung menuju 

konservatisme atau radikalisme, pendidikan Islam bisa mendapat 

tekanan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang dianggap 

"murni". 
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Dalam kesimpulannya, perubahan sosial dan politik memiliki 

dampak yang signifikan pada modernisasi pendidikan Islam. 

Meskipun dapat memberikan dorongan untuk reformasi yang lebih 

inklusif dan berorientasi masa depan, mereka juga bisa menjadi 

hambatan jika tidak didukung oleh kebijakan yang tepat atau 

diterima oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, memahami 

dinamika ini penting untuk merancang strategi modernisasi 

pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks 

sosial dan politik yang berkembang. 

d. Ketidakseimbangan antara modernisasi dan identitas Islam 

Dalam perjalanan menuju modernisasi pendidikan Islam, 

muncul ketidakseimbangan yang kompleks antara upaya 

memperbarui pendidikan dengan mempertahankan identitas Islam 

yang khas.  

Modernisasi pendidikan Islam sering kali bertujuan untuk 

meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran, mengikuti 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini 

termasuk pengembangan kurikulum yang lebih dinamis, penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran, dan penekanan pada pemahaman 

yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan modern.27 

Namun, dalam proses modernisasi ini, terkadang terjadi 

ketegangan antara nilai-nilai tradisional Islam dan nilai-nilai yang 

dianggap modern. Beberapa aspek modernisasi, seperti pemberian 

penekanan pada pendekatan ilmiah atau inklusivitas gender, bisa 

bertentangan dengan interpretasi tradisional Islam. Hal ini bisa 

menyebabkan ketidaksepakatan dan resistensi dari pihak-pihak yang 

lebih mempertahankan nilai-nilai tradisional. 

Dampak dari ketidakseimbangan ini dapat bervariasi. Di satu 

sisi, modernisasi yang terlalu agresif atau kurang memperhatikan 

identitas Islam dapat mengakibatkan alienasi terhadap komunitas 

Muslim yang lebih konservatif. Mereka mungkin merasa bahwa 

nilai-nilai dan identitas mereka terpinggirkan dalam proses 

modernisasi tersebut. 

Di sisi lain, ketidakmampuan untuk mengadopsi perubahan 

yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga dapat 

menghambat kemajuan pendidikan Islam. Dalam dunia yang terus 

berubah dengan cepat, pendidikan Islam yang tidak mampu bersaing 

dalam hal kurikulum, teknologi, atau pemahaman yang inklusif, 

dapat menjadi terpinggirkan dalam arus globalisasi pendidikan. 
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Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan 

yang tepat antara modernisasi dan identitas Islam yang khas. 

Modernisasi pendidikan Islam harus memperbarui metode 

pengajaran dan kurikulum tanpa mengorbankan nilai-nilai 

fundamental Islam yang penting bagi komunitas Muslim. Hal ini 

membutuhkan dialog yang terbuka dan inklusif di antara semua 

pemangku kepentingan, serta kesadaran akan kompleksitas dan 

keragaman dalam identitas Islam. Dengan pendekatan yang 

berimbang, pendidikan Islam dapat tetap relevan dan berdaya saing 

dalam konteks global yang terus berubah, sambil tetap 

mempertahankan esensi dan identitas Islam yang kaya dan berharga. 

4. Manfaat dan Dampak Modernisasi Pendidikan Islam 

Modernisasi pendidikan Islam membawa sejumlah manfaat yang 

signifikan serta dampak yang beragam dalam perkembangan 

pendidikan Islam. Dalam upaya untuk memperbarui kurikulum, metode 

pengajaran, dan fasilitas pendidikan, modernisasi membuka pintu bagi 

kemajuan yang lebih baik dalam pendidikan Islam.28 Manfaat dari 

modernisasi ini meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk 

menghadapi tantangan zaman, serta membantu mengintegrasikan nilai-

nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, 

modernisasi juga dapat memiliki dampak yang komplek. Dampak 

negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah 

menyebabkan manusia kehilangan ketentraman dan kebahagiaan 

mental spiritual akibat persaingan dalam bidang materi, kuatnya 

dominasi budaya Barat, sifat manusia yang materialistis dan 

individualistis, serta nafsu manusia yang hanya mementingkan segi-

segi kehidupan duniawi dan melupakan akhirat.29 Oleh karena itu, 

sambil mengakui manfaatnya, penting untuk mempertimbangkan 

dampak dan mengejar pendekatan modernisasi yang seimbang dan 

inklusif, yang menghormati identitas Islam sambil mengembangkan 

pendidikan yang relevan dan berdaya saing. 

a. Peningkatan kualitas pendidikan 

Peningkatan kualitas pendidikan adalah tujuan utama dalam 

modernisasi sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam. 

Pendidikan yang berkualitas merupakan landasan penting bagi 

pembangunan sosial, ekonomi, dan intelektual suatu masyarakat. 
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Melalui pendidikan yang baik, individu dapat mengembangkan 

potensi mereka secara maksimal, meningkatkan kesempatan dalam 

dunia kerja, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan umat. 

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan menjadi prioritas 

yang tak terbantahkan bagi setiap negara.30 

Dalam konteks pendidikan Islam, peningkatan kualitas 

pendidikan melibatkan beberapa aspek kunci. Pertama-tama, 

pengembangan kurikulum yang relevan dan berdaya saing sangat 

penting. Kurikulum harus mencakup pemahaman yang mendalam 

tentang ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai universal, 

sambil mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

Peningkatan kualitas pendidikan juga melibatkan pelatihan dan 

pengembangan staf pengajar. Guru yang berkualitas tinggi 

memainkan peran penting dalam menjamin pembelajaran yang 

efektif dan berarti. Oleh karena itu, program pelatihan dan dukungan 

profesional bagi guru perlu ditingkatkan untuk meningkatkan 

kompetensi mereka dalam menyampaikan materi pelajaran dengan 

baik serta mengelola kelas dengan efektif. 

Selain itu, peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan juga 

merupakan komponen penting dari upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. Semua lapisan masyarakat harus memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa 

memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya mereka. 

Selama proses modernisasi, peningkatan kualitas pendidikan 

dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga 

pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Dukungan yang kuat 

dari semua pemangku kepentingan, termasuk sumber daya finansial 

yang memadai, juga diperlukan untuk mencapai tujuan ini. 

Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, 

peningkatan kualitas pendidikan Islam dapat diwujudkan. Hal ini 

akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, negara, 

dan umat Islam secara keseluruhan, sambil memperkokoh posisi 

pendidikan Islam sebagai bagian yang integral dari sistem 

pendidikan global. 

b. Pembaruan kurikulum untuk relevansi global 

Modernisasi kurikulum Pendidikan Islam sangat erat kaitannya 

dengan kebangkitan gagasan program modernisasi Islam. Kerangka 

dasar yang berada di balik ―modernisme‖ pemikiran dan 
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kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi kebangkitan kaum 

muslimin di masa modern.31 

Model kurikulum pendidikan Islam secara fungsional 

pendidikan merupakan media yang tepat untuk menumbuh 

kembangkankan aspek kreativitas, melestarikan nilai-nilai, serta 

membekali kemampuan produktif peserta didik, maka kurikulum 

yang tepat adalah menggunakan pendekatan akademik, yaitu model 

yang menggunakan pendekatan subyek akademik, humanistik, 

rekonstrusi sosial, dan teknologi.32 

Pembaruan kurikulum melibatkan pengintegrasian teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan 

teknologi modern tidak hanya memungkinkan siswa untuk 

mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, tetapi juga 

membuka pintu bagi metode pengajaran yang lebih interaktif, 

dinamis, dan menyenangkan. 

c. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang lebih efektif 

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah menjadi 

bagian integral dari modernisasi pendidikan Islam, membawa 

manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Teknologi telah mengubah lanskap pendidikan Islam dengan cara 

yang revolusioner. Melalui aplikasi, platform daring, dan perangkat 

lunak pembelajaran, guru dan siswa memiliki akses lebih besar 

terhadap sumber daya pembelajaran yang beragam dan relevan. Ini 

memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman tentang 

ajaran Islam, mengeksplorasi konsep-konsep kompleks dengan lebih 

baik, dan mengakses informasi yang terkini dan terpercaya. 

Salah satu keunggulan utama teknologi dalam pembelajaran 

adalah kemampuannya untuk membuat pembelajaran lebih interaktif 

dan menarik. Melalui video, animasi, dan simulasi, konsep-konsep 

abstrak dalam pendidikan Islam dapat diilustrasikan dengan cara 

yang lebih visual dan memikat, membuatnya lebih mudah dipahami 

oleh siswa. 

Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran 

berbasis proyek atau kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja sama 

dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek 

tertentu33. Ini tidak hanya membantu mengembangkan keterampilan 
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sosial dan kolaboratif mereka, tetapi juga memungkinkan mereka 

untuk menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari dalam 

konteks dunia nyata. 

Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan adanya 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat 

individu siswa. Dengan menggunakan algoritma dan analisis data, 

platform pembelajaran dapat mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan siswa serta menyajikan materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkat pemahaman mereka. Ini membantu memastikan 

bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif 

bagi mereka. 

Dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak 

hanya terasa di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Melalui 

platform pembelajaran daring, siswa dapat mengakses sumber daya 

pembelajaran tambahan, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan 

berinteraksi dengan guru dan sesama siswa di luar jam pelajaran 

reguler. 

Penggunaan teknologi telah membawa perubahan positif 

dalam pendidikan Islam, meningkatkan efektivitas pembelajaran, 

memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, dan 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan 

terus memanfaatkan potensi teknologi ini dengan bijaksana, 

pendidikan Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman 

dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi 

generasi mendatang. 

d. Pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas 

Pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas adalah aspek 

penting dalam modernisasi pendidikan Islam, karena hal ini tidak 

hanya membantu siswa memahami ajaran Islam secara lebih 

mendalam, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi 

tantangan dunia yang terus berubah.  

Pemikiran kritis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, 

mengevaluasi, dan menyintesis informasi dengan kritis dan logis. 

Dalam pendidikan Islam, pemikiran kritis memungkinkan siswa 

untuk mempertanyakan, memahami, dan memperdalam pemahaman 

mereka tentang ajaran Islam. Mereka diajak untuk menggali makna-

makna yang tersembunyi dalam teks-teks suci dan hadis, serta untuk 

mempertimbangkan implikasi etis dari ajaran-ajaran tersebut dalam 

konteks kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu, pengembangan kreativitas memungkinkan 

siswa untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, dan 

karya-karya seni yang menginspirasi. Dalam konteks pendidikan 
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Islam, kreativitas memungkinkan siswa untuk mengekspresikan 

pemahaman mereka tentang ajaran Islam melalui berbagai media, 

termasuk seni visual, sastra, dan musik. Mereka diajak untuk 

menemukan cara baru untuk menyampaikan pesan-pesan agama 

dengan cara yang menarik dan berpengaruh. 

Pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas tidak hanya 

penting dalam konteks pendidikan Islam, tetapi juga dalam 

persiapan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin 

kompleks. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, 

kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif menjadi semakin 

penting dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak pasti. 

Siswa perlu dilengkapi dengan keterampilan ini agar mereka dapat 

menjadi pemimpin yang efektif, inovator, dan penggerak perubahan 

dalam masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan pengembangan pemikiran kritis dan 

kreativitas dalam pendidikan Islam, diperlukan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yang memungkinkan 

mereka untuk mengembangkan keterampilan ini melalui 

pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. Guru 

juga perlu berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yang 

mendorong siswa untuk bertanya, berpikir, dan mengeksplorasi 

dengan lebih mendalam. 

Dengan memprioritaskan pengembangan pemikiran kritis dan 

kreativitas dalam pendidikan Islam, kita dapat mempersiapkan 

generasi muda untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, 

berpikir mandiri, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan 

umat Islam secara keseluruhan. Ini adalah investasi jangka panjang 

yang akan membawa manfaat yang besar bagi masa depan umat 

manusia. 

e. Persiapan siswa untuk tantangan masa depan 

Persiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan 

adalah landasan penting dalam pendidikan Islam modern. Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya mempersiapkan siswa dengan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk 

menghadapi perubahan cepat dan kompleks di era global saat ini. 

Dunia yang terus berubah menuntut siswa untuk memiliki 

kesiapan yang lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Mereka 

perlu dilengkapi dengan keterampilan abad ke-21, seperti pemikiran 

kritis, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, serta literasi digital. Ini 

memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kerja yang dinamis dan berkontribusi secara signifikan dalam 

masyarakat yang semakin kompleks. 
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Selain keterampilan abad ke-21, siswa juga perlu memahami 

nilai-nilai yang mendasari ajaran Islam, seperti keadilan, toleransi, 

dan kedamaian. Pendidikan Islam memberikan landasan moral yang 

kuat bagi siswa, membantu mereka mengembangkan karakter yang 

kuat dan sikap yang bertanggung jawab terhadap sesama dan 

lingkungan. 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada masalah dan 

pengalaman praktis juga penting dalam persiapan siswa untuk masa 

depan. Dengan menghadapi tantangan nyata dan berpartisipasi 

dalam proyek-proyek kolaboratif, siswa dapat mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan kepemimpinan 

yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia yang terus berubah. 

Kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas juga 

berperan penting dalam persiapan siswa untuk masa depan. 

Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan membantu 

menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, memfasilitasi 

pertukaran ide dan sumber daya, serta memberikan siswa 

kesempatan untuk belajar dan berkembang secara holistik. 

Dengan memprioritaskan persiapan siswa untuk menghadapi 

tantangan masa depan, pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai alat 

yang kuat untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

hidup umat Islam. Ini bukan hanya tentang memberikan siswa 

pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan mereka dengan 

keterampilan dan sikap yang memungkinkan mereka untuk menjadi 

agen perubahan yang positif dalam dunia yang terus berubah. 

5. Strategi dan Langkah-Langkah Implementasi Modernisasi 

Pendidikan Islam. 

a. Pelatihan dan pengembangan guru 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan guru menjadi salah satu pilar utama. Di sebuah 

sekolah yang progresif, pelatihan tidak hanya sekedar kewajiban, 

melainkan juga kesempatan untuk memperkaya pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman mereka terhadap dunia pendidikan 

yang terus berkembang. 

Setiap tahunnya, para guru berkumpul dalam forum pelatihan 

yang dirancang khusus untuk memperdalam pemahaman mereka 

terhadap kurikulum terbaru, strategi pengajaran yang efektif, serta 

teknologi pendidikan yang inovatif. Pelatihan tidak hanya berfokus 

pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan 

sosial, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap keberagaman. 

Dalam suasana yang kolaboratif dan mendukung, para guru 

berbagi pengalaman, gagasan, dan praktik terbaik mereka. Mereka 
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mendorong satu sama lain untuk terus berkembang, memperluas 

cakrawala mereka, dan mengadaptasi metode pengajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 

Pelatihan dan pengembangan guru bukanlah sekadar acara 

rutin, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan pendidikan 

berkualitas tinggi kepada setiap siswa. Dengan terus-menerus 

mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka, para guru siap 

menghadapi tantangan masa depan dalam dunia pendidikan yang 

dinamis, sambil tetap menjadi agen perubahan yang berdaya." 

b. Revisi kurikulum yang inklusif dan kontekstual 

Dalam upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

inklusif dan relevan, revisi kurikulum menjadi landasan yang vital. 

Di suatu negara yang berkomitmen untuk memastikan setiap siswa 

meraih potensinya secara maksimal, kurikulum haruslah 

mencerminkan keberagaman masyarakat serta memperhitungkan 

konteks lokal dan global. 

Proses revisi kurikulum dimulai dengan mengumpulkan 

masukan dari berbagai pihak, mulai dari para pendidik, ahli 

pendidikan, komunitas lokal, hingga pemangku kepentingan lainnya. 

Pendekatan inklusif memastikan bahwa suara setiap individu 

didengarkan dan diintegrasikan dalam pembentukan kurikulum yang 

representatif dan responsif. 

Kurikulum yang inklusif memperhatikan kebutuhan dan 

potensi setiap siswa, termasuk mereka yang mungkin memiliki 

kebutuhan khusus atau latar belakang yang beragam. Ini mencakup 

penekanan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

memungkinkan ruang bagi beragam gaya belajar dan kemampuan 

individu. 

Selain itu, kurikulum yang kontekstual merespons realitas 

sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di mana siswa hidup. 

Materi pembelajaran tidak hanya relevan dengan kehidupan sehari-

hari siswa, tetapi juga memperkuat nilai-nilai lokal, menghormati 

warisan budaya, dan menghadirkan isu-isu global dalam konteks 

lokal yang bermakna. 

Dengan pendekatan ini, revisi kurikulum bukanlah sekadar 

pembaruan dokumen, melainkan komitmen untuk menyelaraskan 

pendidikan dengan kebutuhan, aspirasi, dan realitas kehidupan 

siswa. Ini adalah langkah penting dalam membangun sistem 

pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan setiap 

individu untuk meraih kesuksesan dalam masyarakat yang beragam 

dan berubah dengan cepat. 
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c. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran 

Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi teknologi 

telah menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas dan 

relevansi proses pembelajaran. Di sekolah modern, teknologi tidak 

hanya dilihat sebagai alat tambahan, tetapi sebagai komponen 

integral yang memperkaya pengalaman belajar siswa dan 

memperluas kemampuan pendidik. 

Melalui integrasi teknologi, pembelajaran menjadi lebih 

dinamis dan interaktif. Siswa dapat mengakses berbagai sumber 

daya pembelajaran, mulai dari video pembelajaran, simulasi 

interaktif, aplikasi edukatif, hingga platform pembelajaran online 

yang memungkinkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. 

Penggunaan teknologi juga membuka pintu bagi personalisasi 

pembelajaran. Dengan alat-alat yang memungkinkan penyesuaian 

materi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 

gaya belajar individu, setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

meraih potensi maksimalnya. 

Selain itu, teknologi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi 

antara guru, siswa, dan orang tua. Platform pembelajaran digital 

memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara real-

time, mengelola kelas secara efisien, dan memfasilitasi diskusi dan 

kolaborasi antara siswa. 

Namun, integrasi teknologi tidak hanya tentang penggunaan 

perangkat keras dan perangkat lunak. Ini juga melibatkan 

pengembangan literasi digital dan kritis, yang memungkinkan siswa 

untuk menggunakan teknologi dengan bijak, memahami implikasi 

etis, dan membedakan informasi yang valid dari yang tidak valid 

dalam era informasi yang berlimpah. 

Dengan pendekatan yang tepat, integrasi teknologi menjadi 

kekuatan yang mendorong inovasi, kreativitas, dan kolaborasi dalam 

proses pembelajaran. Ini bukanlah sekadar mengadopsi tren 

teknologi, melainkan upaya untuk membentuk generasi yang siap 

menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia yang 

semakin terhubung secara digital 

d. Pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan 

Dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan, pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan 

merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan belajar 

yang mendukung, responsif, dan relevan. Di suatu daerah, 

kolaborasi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan pemangku 

kepentingan lainnya menjadi pondasi yang kuat untuk meraih 

kesuksesan siswa. 
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Pelibatan komunitas membawa keberagaman perspektif, 

sumber daya, dan pengalaman ke dalam dunia pendidikan. Melalui 

kemitraan yang erat antara sekolah dan komunitas lokal, pendidik 

dapat mengakses pengetahuan lokal, mengidentifikasi kebutuhan 

siswa, dan merancang program pembelajaran yang sesuai dengan 

realitas sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar mereka. 

Pemangku kepentingan lain, seperti organisasi non-

pemerintah, industri, dan lembaga pemerintah, juga memainkan 

peran penting dalam memberikan dukungan dan sumber daya 

tambahan untuk pendidikan. Kemitraan dengan pemangku 

kepentingan ini memperluas wawasan siswa tentang berbagai karier 

dan peluang pendidikan yang ada di luar kelas, serta memperkaya 

pengalaman belajar mereka melalui program magang, kunjungan 

lapangan, dan proyek kolaboratif. 

Selain itu, pelibatan orang tua sebagai mitra dalam pendidikan 

anak-anak mereka memainkan peran yang tak tergantikan dalam 

mendukung kesuksesan akademik dan kesejahteraan siswa. 

Kolaborasi yang kokoh antara sekolah dan keluarga memfasilitasi 

komunikasi terbuka, pertukaran informasi yang berkelanjutan, serta 

partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran 

di rumah. 

Namun, pelibatan komunitas dan pemangku kepentingan 

bukanlah sekadar tentang memberikan dukungan tambahan, tetapi 

juga tentang memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam 

perubahan dan pengembangan pendidikan. Membuka ruang untuk 

partisipasi, keterlibatan, dan kepemilikan bersama memungkinkan 

masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang memperkuat sistem 

pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. 

Dengan kemitraan yang kuat antara sekolah, komunitas, dan 

pemangku kepentingan lainnya, pendidikan bukan hanya menjadi 

tanggung jawab individu atau institusi tertentu, tetapi sebuah upaya 

bersama untuk membentuk generasi yang terdidik, berdaya, dan 

berkontribusi secara positif dalam masyarakat. 

 Manajemen Pendidikan  B.

1. Pengertian Manajemen Pendidikan 

Manajemen Pendidikan adalah kegiatan pengembangan 

pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan 
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melalui pelaksanaan fungsi manajemen.34 Manajemen pendidikan 

adalah proses pelaksanaan, pengawasan, mengatur, pengorganisasian 

agar mewujudkan tujuan pendidikan yang efisien dan efektif.35 

Manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk 

penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur 

dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia 

Pendidikan36. Fungsi administrasi dalam manajemen pendidikan 

merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya 

guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial 

tertentu, ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai 

kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain.37 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pendidikan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Ini 

mencakup pelaksanaan, pengawasan, pengaturan, dan 

pengorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan 

efektif. Manajemen pendidikan juga memerlukan penerapan prinsip-

prinsip manajemen dalam mengelola sumber daya dalam konteks 

pendidikan, yang berbeda dari bidang manajemen lainnya. Dengan 

demikian, manajemen pendidikan memiliki peran penting dalam 

mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan. 

Fungsi manajemen pendidikan meliputi:38 

a. Planning, yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa 

program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

b. Organizing, yaitu kegiatan mengelola pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui penetapan struktur untuk mengetahui 

pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen 

yang ada di sekolah. 

c. Staffing, yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing 

mulai dari perekrutan, penempatan, pelatihan, pendidikan dan 
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pengembangan kompetensi keahlian dari pendidik dan tenaga 

kependidikan yang merupakan aset utama dalam lembaga 

pendidikan. 

d. Directing, yaitu kegiatan pemberian instruksi, bimbingan, arahan, 

motivasi dan teladan dari kepala sekolah sebagai manager sekolah 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai. 

e. Coordinating, yaitu kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi 

keseimbangan pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada setiap 

elemen yang ada dalam lembaga pendidikan. 

f. Controlling, yaitu kegiatan mengevaluasi terhadap keseluruhan 

kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan 

koreksi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan 

datang 

Menurut E. Mulyasa, ruang lingkup dan bidang kajian 

manajemen pendidikan pada tingkat mikro, yaitu sekolah, mencakup 

beberapa aspek utama yaitu:39 

a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran, yang melibatkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum serta program 

pengajaran.  

b. Manajemen Tenaga Kependidikan, yang bertujuan untuk mengelola 

tenaga kependidikan secara efektif dan efisien agar mencapai hasil 

optimal dengan kondisi yang menyenangkan, termasuk tugas seperti 

perekrutan, pengembangan, penggajian, dan motivasi personil.  

c. Manajemen Kesiswaan mengatur berbagai kegiatan siswa untuk 

memastikan kelancaran pembelajaran, keteraturan, dan pencapaian 

tujuan pendidikan sekolah.  

d. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan, mengatur aspek keuangan 

pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi 

keuangan sekolah.  

e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, mengatur penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk optimalisasi proses 

pendidikan.  

f. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat bertujuan untuk 

memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat demi 

peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan masyarakat.  

g. Manajemen Layanan Khusus mencakup pengelolaan perpustakaan, 

kesehatan, dan keamanan sekolah.  
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2. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik 

dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.40 Kurikulum 

sebagai program pendidikan (ideal curriulum) menekankan pada proses 

pembelajaran operasional. Sebagai alat yang penting dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran hendaknya 

adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.41 

Sistem pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu 

memiliki sejumlah komponen mencakup dasar dan tujuan pendidikan, 

pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, manajemen, dan 

lembaga pendidikan yang saling berhubungan dan berfungsi untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berinteraksi 

dengan lingkungan internal dan eksternal yang mesti direspon oleh 

perencana dan pelaksana pendidikan, termasuk para kepala sekolah dan 

guru, serta pengawas kurikulum pendidikan.42 

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Terdapat lima 

prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen 

kurikulum yaitu sebagai berikut:43  

a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 

merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen 

kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus 

menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. 

b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan 

demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subyek 

didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas 

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 

c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam 

kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif 

dari berbagai pihak yang terlibat. 
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d. Efektivitas dan efisiesi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum 

harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai 

tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen tersebut 

memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu 

yang relatif singkat. 

e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan, yang di tetapkan dalam 

kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat 

dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum. 

Karakteristik manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:44  

a. Karakteristik perencanaan kurikulum Karakteristik.  

Perencanaan kurikulum adalah proses pembuatan rencana 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik 

menuju perubahan perilaku yang lebih baik serta mengevaluasi 

dampak perubahan tersebut. Fungsi perencanaan kurikulum sangat 

penting dalam manajemen pendidikan karena berperan sebagai 

pedoman, penggerak organisasi, dan motivasi untuk mencapai hasil 

optimal. 

Pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional 

Tyler, didasarkan pada logika dan spesifikasi tujuan, namun kurang 

memperhatikan masalah dalam lingkungan tugas. Model ini cocok 

untuk sistem pendidikan yang sentralistik. 

Kedua, model interaktif rasional mengutamakan kesepakatan 

antara pendapat yang berbeda, lebih menekankan "perencanaan 

dengan" daripada "perencanaan bagi". Model ini cenderung lebih 

fleksibel dan mungkin mencerminkan kepercayaan pada demokrasi 

atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. 

Ketiga, the disciplines model menekankan pada peran guru 

dalam merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan filosofis, 

sosiologis, dan psikologis tentang pengetahuan serta kebutuhan 

siswa. 

Keempat, model tanpa perencanaan didasarkan pada keputusan 

intuitif guru di dalam kelas dengan sedikit upaya perencanaan 

formal. 

Implementasi rencana kurikulum merupakan fase krusial 

dimana perlu adanya adaptasi antara perencana dan pengguna 

kurikulum, seperti guru dan peserta didik. Dalam semua model, 

peran pimpinan sangat penting dalam menyusun perencanaan secara 

teliti dan menyeluruh, serta memastikan informasi kebijakan yang 

relevan termasuk dalam rencana tersebut. 
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b. Karakteristik pengorganisasian kurikulum 

Pengorganisasian kurikulum adalah pola bahan pembelajaran 

untuk memudahkan siswa belajar dan mencapai tujuan 

pembelajaran. Faktor yang dipertimbangkan termasuk urutan bahan, 

kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan arahnya. Konsepnya 

meliputi desain berdasarkan subjek, budaya, pembelajar, dan desain 

lainnya seperti teknologi dan kerja. Desain subjek meliputi subjek 

tunggal, subjek terkait, bidang luas, interdisipliner, dan tema. Desain 

berbasis masyarakat dan budaya mencakup fungsi sosial dan 

aktivitas. Desain berbasis pembelajar melibatkan kurikulum organik 

dan perkembangan. Ada juga desain lain seperti teknologi dan kerja. 

c. Karakteristik pelaksanaan kurikulum Pelaksanaan 

Pelaksanaan kurikulum terbagi menjadi dua tingkat: sekolah 

dan kelas. Kepala sekolah memimpin implementasi di sekolah, 

meliputi perencanaan, jadwal, rapat, dan laporan. Di tingkat kelas, 

guru mengelola administrasi seperti jadwal mengajar, ekstra 

kurikuler, dan bimbingan. Implementasi kurikulum mencakup 

pengembangan program, pembelajaran, dan evaluasi. Faktor-faktor 

yang memengaruhi implementasi termasuk karakteristik kurikulum, 

strategi implementasi, dan karakteristik penggunaan. Hal ini 

mencakup cakupan bahan ajar, tujuan, fungsi, strategi, dan 

pengetahuan serta sikap guru. Keseluruhan, kepala sekolah dan guru 

saling bertanggung jawab untuk kesuksesan pelaksanaan kurikulum. 

d. Karakteristik Evaluasi kurikulum  

Evaluasi kurikulum adalah pengumpulan informasi sistematis 

untuk menilai nilai dan arti kurikulum. Prinsipnya meliputi tujuan, 

objektivitas, komprehensifitas, kerjasama dalam perencanaan, 

efisiensi, dan berkelanjutan. 

3. Manajemen Tenaga Kependidikan 

manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas 

yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu 

masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui 

proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatann, pemberian 

kompensasi, penghargaan, pendidik dan latihan/pengembangan dan 

pemberhentian.45 

Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian 

penting dalam kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan belajar mengajar 

hingga kegiatan administrasi. Fungsi mereka tidak dapat sepenuhnya 

dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi anak didiknya. 
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Demikian pula tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, 

pustakawan, tenaga administrasi) bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.46 

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan pegawai) mutlak 

harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan 

tenaga kependidikan secara efektif dan efesien untuk mencapai hasil 

yang optimal. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah 

harus dapat mencari, memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, 

memotivasi, dan mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya 

serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.47 

Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan 

meliputi, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, 

pengadaan/perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, pembinaan 

dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, promosi dan 

mutasi tenaga pendidik dan kependidikan, kompensasi dan 

penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan, pemberhentian tenaga 

pendidik dan kependidikan.48 

Teknik manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara 

umum adalah suatu cara pengelolaan sarana dan prasarana manajemen 

pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

adalah sebagai berikut:49 

a. Perencanaan Karyawan 

Untuk merencanakan kebutuhan pegawai, seorang kepala 

sekolah terlebih dahulu harus mengidentifikasi atau menganalisis 

bentuk pekerjaan, tugas dan jabatan yang sangat dibutuhkan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam rekrutmen dan penempatan. Salah satu 

metode dalam perencanaan pendidikan yang dapat digunakan adalah 

metode proyeksi yaitu memperkirakan situasi di masa depan 

berdasarkan data dan informasi masa lalu dan sekarang. 

b. Pengadaan karyawan 

Dalam proses pengadaan karyawan, kepala sekolah harus 

menyaring atau menyeleksi calon tenaga kependidikan melalui tes 

tulis, lisan dan praktek untuk mendapatkan tenaga kependidikan 

yang handal sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang 
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dibutuhkan. Pengadaan guru dan tenaga kependidikan harus 

dilakukan oleh kepala. sekolah dengan seleksi yang cermat dan ketat 

untuk mendapatkan personel yang tepat dan memenuhi persyaratan. 

c. Pembinaan dan pengembangan karyawan 

Untuk dapat meningkatkan kualitas dan motivasi kerja, dapat 

lakukan melalui pembinaan secara intensif dan evaluasi kerja yang 

mendalam yaitu dengan mengadakan pelatihan dan seminar tentang 

pengetahuan dan keterampilan kerja 

d. Promosi dan Mutasi 

Promosi jabatan atau status diberikan kepada mereka yang 

memiliki kualitas terbaik dan kinerja yang memuaskan. Rotasi 

jabatan atau mutasi untuk mendapatkan penyegaran dan penyesuaian 

bagi yang kinerjanya tidak  memuaskan. 

e. Pemutusan hubungan kerja 

Apabila seorang pegawai tidak lagi dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dapat diambil 

tindakan tegas dengan memberhentikannya dengan syarat telah 

melalui pertimbangan yang cermat dan mendalam alasan yang 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tersebut.  

f. Kompensasi dan penghargaan Kompensasi 

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi 

kepada karyawan, yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung 

diberikan secara periodik. Bentuk kompensasi dapat berupa gaji, 

tunjangan, dan fasilitas hidup.  

4. Manajemen Kesiswaan 

Menurut Mulyono dalam Alhuda (2020) Manajemen kesiswaan 

adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan 

secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa 

(dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar bisa mengikuti 

proses PBM dengan efektif dan efesien.50 Manajemen peserta didik 

adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani 

berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta 

didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari 

peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus 

dari sekolah.51 Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau 

pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, 

yaitu dari mulai masuknya peserta didik (siswa) sampai keluarnya 
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peserta didik (siswa) tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga 

pendidikan.52 

Manajemen kesiswaan adalah serangkaian proses yang sengaja 

direncanakan dan terus-menerus dibina dalam suatu lembaga 

pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan efektif dan efisien 53. Ini melibatkan 

pengaturan, pengawasan, dan pelayanan terhadap berbagai aspek yang 

terkait dengan siswa, mulai dari saat mereka masuk hingga keluar dari 

lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian, manajemen kesiswaan 

bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran siswa di 

sekolah. 

Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan siswa 

untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian 

tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara optimal. Dengan demikian 

tujuan manajemen kesiswaan yaitu mengatur kegiatan-kegiatan siswa 

dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Tujuan manajemen 

kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-

kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga 

pendidikan sekolah lebih lanjut. Proses pembelajaran di lembaga 

sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat 

memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan 

pendidikan secara keseluruhan.54 tujuan manajemen kesiswaan adalah 

untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta agar 

siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran 

yang efektif dan efisien.55  

Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan siswa 

dari saat mereka memasuki sekolah hingga saat mereka lulus dengan 

tujuan utama untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah, 

mencapai tujuan sekolah, dan mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. Ini melibatkan penciptaan lingkungan sekolah yang 

baik, pengaturan kegiatan siswa, serta upaya untuk menjaga ketertiban 

dan keberlangsungan proses pembelajaran agar tujuan pengajaran dapat 

tercapai secara optimal. Maka kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: 

perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, dan kelulusan.  
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Manajemen kesiswaan (peserta didik) adalah seluruh proses 

kegiatan yang direncanakan dan usahakan secara sengaja serta 

pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam 

lembaga yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentang 

kegiatannya mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka 

meninggalkan sekolahnya.56  

Manajemen kesiswaan mencakup berbagai aspek, termasuk 

penerimaan siswa baru, pengelolaan kemajuan belajar, serta bimbingan 

dan pembinaan disiplin sebagai tiga tugas utama yang harus 

diperhatikan. Beberapa kegiatan yang terkait dengan manajemen 

kesiswaan meliputi: 

a. Penerimaan Siswa baru  

Penerimaan siswa merupakan salah satu kegiatan yang 

pertama dilakukan dengan proses pelayanan dan pencatatan siswa 

dalam penerimaan siswa baru, biasanya diadakan melalui seleksi 

masuk calon siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan. Dalam pengelolaan penerimaan siswa baru ini harus 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan belajar-mengajar 

sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Dan 

dalam penerimaan siswa baru terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan seperti: penetapan daya tampung, penetapan persyaratan 

siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan 

siswa baru. 

b. Pembinaan Siswa 

Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di 

sekolah baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam 

pelajaran sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa agar 

siswa menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari 

tugasnya secara baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam 

pembinaan siswa di antaranya: memberikan orientasi kepada siswa 

baru, mencatat kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan 

siswa, membina disiplin siswa, dan membina siswa yang tamat 

belajar. Usaha untuk pembinaan siswa bukan hanya berusaha 

mencapai tujuan hidupnya sendiri saja, akan tetapi juga memikirkan 

tujuan hidup dan masa depan anak keturunannya. Semakin 

mendalam kita memahami siswa, maka semakin baik usaha kita 

untuk memberikan lingkungan yang tepat. 
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c. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran di sekolah dasar harus diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang disesuaikan 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah dasar perlu 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi 

lulusan.57  

5. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk 

memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi 

kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak 

melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. Dalam pendidikan uang memainkan peran dalam tiga area; 

pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran 

masyarakat secara keseluruhan; kedua, keuangan sekolah kaitannya 

dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan 

kepada peserta didik; dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang 

harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan.58 

Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala 

pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada 

peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi 

sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam 

pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran 

pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan 

penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.59 

Melalui pembiayaan sebuah lembaga pendidikan dengan mudah 

mengembangkan kemajuan sekolah dan melengkapai sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam memenuhi sebuah pembelajaran di 

lembaga pendidikan tersebut.60 

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan 

penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian 
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(evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen 

keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan 

tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing.61 

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, 

maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan adalah:62 

a. Akuntabilitas. Proses manajemen pembiayaan pendidikan harus 

mampu mempertanggung jawabkan bagaimana dana itu diperoleh 

dan digunakan baik kepada diri sendiri, anggota organisasi maupun 

kepada publik. 

b. Transparan. Proses manajemen pembiayaan pendidikan harus 

dilakukan secara trasparan dan mampu di akses oleh pihak yang 

berkepentingan. Prinsip ini bisa direalisasikan dengan menyusun 

laporan terhadap pengolaan dana yang ada. 

c. Integritas. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus 

memiliki integritas, baik sistem yang dibangun maupun sumber daya 

manusia yang menjalankannya. 

d. Konsitensi. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara 

konsisten dengan tetap memperhatikan dinamika dan perubahan 

organisasi yang ada. Konsistensi ini juga disesuaikan dengan visi, 

misi dan tujuan lembaga pendidikan yang telah ditentukan. 

e. Efektif dan efesien. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan 

secara efektif dan efisisen dan fokus pada tujuan yang hendak 

dicapai.  

6. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur 

untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya 

proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dilakukan dimaksudkan 

untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung Kinerja Guru.63 

Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah 

sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan 

tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara 

kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat 

                                                 
61

Masditou, ―Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang 

Bermutu.‖ 
62

Hani Kristiawan, Safitri  dan Lestari, Manajemen Pendidikan. no. February (1987), 

hlm. 62 
63

 Rusydi Ananda dan Oda Kinanta Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, Medan: CV Widya Puspita, 2017, hlm. 25. 



69 

 

 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan 

pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid 

sebagai pelajar.64 tujuan dari manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal 

terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan.65 

Menurut Bafadal dalam Ananda & Banurea (2017) bahwa Prinsip 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan adaah: (1) prinsip 

pencapaian tujuan, (2) prinsip efisiensi, (3) prinsip administratif, (4) 

prinsip kejelasan tanggung jawab, dan (5) prinsip kekohesifan. 

Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Perencanaan Adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan 

program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana dan 

prasarana pendidikan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu, 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan.66 Proses Manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan meliputi analisis dan penyusunan 

kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, 

inventarisasi dan penghapusan.67 

7. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Hubungan masyarakat atau humas adalah praktik mengelola 

penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat68. 

Manajemen humas itu sendiri merupakan suatu proses dalam 

menangani suatu rencana, komunikasi, dan koordinasi dengan tujuan 

agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama, termasuk juga tujuan 

komunikasi dalam hubungan masyarakat.69 

Pengelolaan humas lembaga pendidikan berfokus pada kegiatan 

yang membantu lembaga pendidikan dalam mengidentifikasi dan 

memecahkan masalah terkait kehumasan seperti bagaimana 
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mempromosikan lembaganya kepada masyarakat agar masyarakat 

percaya dan yakin menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut.70 

Fungsi-fungsi manajemen humas dalam kegiatan pada lembaga 

pendidikan antara lain:71 

a. Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara 

langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui 

media pers) kepada pimpinan lembaga dan publik intern 

(dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa) 

b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas 

bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan 

publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers, dan 

promosi. 

c. Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga 

pendidikannya. 

Manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan mutu 

sekolah secara internal dan eksternal melibatkan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi oleh pihak sekolah dalam merancang 

program-program. Prosedur operasional mencakup pertemuan kepala 

sekolah dengan komite dan masyarakat untuk sosialisasi citra sekolah 

dan infrastruktur, serta pertemuan unsur sekolah dengan orang tua 

untuk pengambilan raport, strategi kerjasama seperti perkemahan, 

gotong royong, dan koordinasi antar lembaga. Pemimpin sekolah 

berperan dengan menerapkan manajemen pendidikan dan memonitor 

setiap aspek manajemen di sekolah.72 

8. Manajemen Layanan Khusus 

Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan 

memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai 

secara efektif dan efisien.73 

Manajemen layanan khusus yang ada di sekolah dasarnya dibuat  

untuk  mempermudah  atau  memperlancar  kegiatan  pembelajaran  

peserta  didik,  serta  untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik 

di sekolah. Manajemen layanan khusus dapat berupa Layanan  
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Bimbingan dan Konseling, Layanan Perpustakaan, Layanan Kantin, 

Layanan Kesehatan, Layanan Transportasi, dan Layanan Asrama.74 

Proses manajemen layanan khusus tersebut meliputi: (1) 

Perencanaan, berupa analisis kebutuhan dan penyusunan program 

layanan khusus; (2) Pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk 

melaksanakan program layanan khusus; (3) Penggerakan, berupa 

pengaturan dalam pelaksanaan layanan khusus, serta (4) Pengawasan, 

berupa pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja 

program layanan khusus di sekolah.75 

Berikut ini adalah beberapa Manajemen layanan khusus yang 

terdapat di lembaga pendidikan, antara lain:76 

a. Perpustakaan. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar 

yang menjadi denyut nadi proses belajar membutuhkan pengelolaan 

yang baik dan profesional. 

b. Laboratorium. Laboratorium adalah salah satu sarana penting untuk 

mendukung proses pembelajaran di sekolah utamanya dalam 

kegiatan penelitian ataupun pengamatan yang dilakukan oleh peserta 

didik ataupun guru. 

c. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). UKS merupakan salah satu sarana 

yang disediakan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan 

kemampuan hidup sehat di lingkungan sekolah baik guru, staf, 

ataupun peserta didik. 

d. Kafetaria Sekolah. Kafetaria merupakan salah satu sarana yang ada 

di sekolah berupa kantin atau warung sekolah, kafetaria memberikan 

layanan kepada peserta didik, guru, ataupun pegawai sekolah dalam 

mencukupi kebutuhan konsumsi yang terjamin kebersihannya da 

cukup mengandung gizi di lingkungan sekolah. Berdasarkan 

e. Sarana Ibadah. Tujuan penyediaan fasilitas ibadah ini adalah untuk 

membentuk kerohanian siswa agar dapat meningkatkan keimanan 

dan menjadi pribadi yang lebih baik. 

f. Asrama. Asrama menjadi salah satu bagian yang penting ada bagi 

jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Utamanya 

penggunaan asrama diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang 

tempat tinggalnya jauh dari sekolah. 
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g. Koperasi. Keberadaan koperasi di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam berwirausaha.  

h. Transportasi. Penyediaan layanan transportasi yang dilakukan oleh 

sekolah juga sebagai langkah untuk menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa sekolah memiliki simpati kepada para siswa. 

i. Bimbingan dan Konseling. bimbingan dan konseling (BK) adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta penggunaan 

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

 Modernisasi Manajemen Pendidikan C.

Pengertian modernisasi mencakup makna yang sangat luas dan tidak 

dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan tanggapan dan 

penekanan modernisasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang 

diinginkan dalam perubahan itu.77 Menurut Everett M. Rogers modernisasi 

merupakan proses dimana individu berubah dari cara hidup tradisional 

menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat 

berubah.78 Menurut Marion Ievy modernisasi adalah penggunaan ukuran 

rasio sumberdaya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka 

modernisasi akan semakin mungkin terjadi.79 

Dapat disimpulkan bahwa modernisasi mencakup makna yang 

sangat luas dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini ditandai 

dengan tanggapan dan penekanan modernisasi sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan yang diinginkan dalam perubahan itu. Proses modernisasi 

sering kali merujuk pada peralihan individu dari cara hidup tradisional 

menuju gaya hidup yang lebih kompleks dan maju secara teknologis serta 

cepat berubah. Selain itu, modernisasi juga dapat diukur melalui 

penggunaan sumberdaya kekuasaan, di mana semakin tinggi rasionya, 

semakin mungkin terjadi modernisasi. 

Karakteristik yang umum dari modernisasi yaitu aspek-aspek sosio 

demografis dari masyarakat, dan aspek-aspek sosio demografis 

digambarkan dengan istilah gerak sosial (social mobility), yaitu suatu 

proses dimana unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis dari 

masyarakat mulai menunjukkan peluang-peluang kearah pola-pola baru 

melalui sosialisasi dan polapola perikelakuan, yang berwujud pada aspek 
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aspek kehidupan modern seperti mekanisasi, masa media yang teratur, 

urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapital dan sebagainya.80 

Perubahan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, 

aspek pengembangan sistem manajemen pendidikan modern juga terkait 

dengan beberapa hal.81 Pertama, pembangunan kehidupan sosial yang 

lebih modern yang mencerminkan kesadaran akan peran teknologi. 

Pendidikan memiliki peran luas dan penting dalam semua aspek 

kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, industri, dan kehidupan 

spiritual. Kedua, aspek manajemen pendidikan modern secara 

fundamental ditentukan oleh negara sebagai regulator dan fasilitator, 

sementara penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah sesuai 

kewenangan masing-masing. Hal ini menjadi penting dalam mengatasi 

krisis pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah di luar Jawa, 

karena masih terdapat kesenjangan besar dalam akses pendidikan. Upaya 

ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan, terutama bagi warga negara 

yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki akses pendidikan terbatas. 

Ketiga, aspek sistem pendidikan modern juga berpengaruh signifikan 

terhadap administrasi pendidikan, sehingga diperlukan modernisasi 

administrasi untuk mendukung perubahan tersebut. 

Disertasi ini ingin menemukan model modernisasi Dayah dengan 

mengintegrasikan manajemen Dayah Tradisional dan Modern, yang 

menggabungkan kurikulum agama dan umum. Hal ini dilakukan dengan 

mengadopsi teknologi informasi dan metode pembelajaran modern, sambil 

tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Integrasi ini memperkuat 

pengetahuan agama dan membekali santri dengan keterampilan zaman dan  

penyesuaian dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang 

mewajibkan pembaruan kurikulum. Dayah Tradisional menambah 

pelajaran umum, dan Dayah Modern memperkuat materi agama, dengan 

peningkatan manajemen dan metode pembelajaran inovatif.. 

Perbedaan antara manajemen pendidikan Dayah tradisional dan 

modern adalah Manajemen pendidikan di Dayah tradisional cenderung 

mempertahankan sistem yang telah ada secara turun-temurun, dengan 

fokus pada pendidikan agama berdasarkan kitab kuning. Struktur 

manajemen di Dayah tradisional biasanya didominasi oleh pimpinan 

Dayah, yang memegang otoritas penuh dalam semua aspek manajemen, 

mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Proses pembelajaran di 

Dayah tradisional lebih menekankan pada metode pengajaran langsung 

dari guru ke santri. Sebaliknya, manajemen pendidikan Dayah modern 

tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mengintegrasikan 
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kurikulum umum, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa. 

Struktur manajemen di Dayah modern lebih terorganisir dan formal, 

mengikuti standar pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. 

Dayah modern juga menerapkan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran dan manajemennya, yang meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pendidikan.Perbedaan utama antara manajemen pendidikan 

Dayah tradisional dan Dayah modern terletak pada pendekatan mereka 

terhadap kurikulum, penggunaan teknologi, serta struktur manajemen 

yang lebih terorganisir di Dayah modern. 

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu menemukan Model 

modernisasi Dayah dan mengkaji model tersebut apakah dilakukan  

dengan cara  integrasi atau  perubahan sebagian saja, atau total, atau ada 

penyesuaian dalam beberapa hal. Pendekatan utama modernisasi 

menekankan perlunya kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman, 

termasuk penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Model Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam D.

Teori modernisasi membahas transformasi masyarakat dari keadaan 

tradisional menuju modernitas, melibatkan konsep pembaharuan, 

perubahan, pergantian, dan perbaikan. Berikut penjelasan masing-masing 

konsep beserta ahli yang berkontribusi dalam teori modernisasi: 

1. Model Modernisasi Pembaharuan  (Renewal) 

Modernisasi atau Pembaharuan disebut juga dengan ―reformasi‖, 

yakni membentuk kembali, atau mengadakan perubahan atau perbaikan 

kepada yang lebih baik. Dalam bahasa Arab, modernisasi atau 

pembaharuan sering diartikan dengan tajdīd (yang memperbaharui), 

sedangkan pelakunya mujaddīd (orang yang melakukan 

pembaharuan).82 

Pembaharuan dapat dikatakan juga sebagai sebuah upaya untuk 

menata kembali struktur-struktur tatanan sosial, politik, pendidikan dan 

keilmuan yang mapan dari ketinggalan zaman (out date), termasuk 

struktur pendidikan, dalam pemikiran dan kelembagaan Islam.83 

Modernisasi pendidikan Islam bertujuan untuk menjawab 

tantangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar Islam. 

Hal ini sejalan dengan konsep tajdīd, di mana pembaharuan tidak 

dimaksudkan untuk meninggalkan tradisi, melainkan merevitalisasi 

ajaran Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks 
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pendidikan, modernisasi dilakukan melalui penyesuaian kurikulum, 

metode pengajaran, serta pengintegrasian teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, 

pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis 

teknologi dapat menjadi salah satu bentuk implementasi modernisasi 

yang efektif.84 

Pentingnya pembaharuan juga tercermin dalam penguatan peran 

kelembagaan pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan 

Dayah. Institusi-institusi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem 

pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa 

kehilangan jati dirinya. Upaya ini dapat dilakukan melalui kolaborasi 

dengan lembaga pendidikan umum, penerapan standar mutu 

internasional, dan pemberdayaan guru serta tenaga pendidik. Dengan 

cara ini, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi motor penggerak 

pembangunan manusia yang berkarakter Islami sekaligus berdaya saing 

global.85 

Di sisi lain, modernisasi juga menuntut pemahaman yang 

mendalam tentang konteks global dan lokal. Pendidikan Islam harus 

mampu menanamkan sikap kritis terhadap arus globalisasi yang sering 

kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dengan membangun kesadaran global yang tetap berakar pada tradisi 

Islam, siswa tidak hanya dibekali dengan kemampuan akademik, tetapi 

juga dengan kepribadian yang kokoh.86 

Langkah-langkah dalam proses modernisasi atau pembaharuan 

pendidikan Islam, terutama dalam konteks penerapan prinsip tajdīd 

dalam sistem pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Tantangan dan Kebutuhan Pendidikan 

Langkah awal adalah memahami tantangan yang dihadapi oleh 

institusi pendidikan Islam, seperti ketinggalan teknologi, kurikulum 

yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman, dan kompetensi tenaga 

pendidik yang belum optimal. Analisis ini penting untuk 

menentukan area yang memerlukan pembaharuan.87 

Sistem pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan 

internal yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan agar tetap relevan 
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dengan kebutuhan zaman. Salah satu tantangan utama adalah 

kurangnya fasilitas modern yang mendukung proses belajar-

mengajar, seperti laboratorium sains, perpustakaan digital, dan akses 

ke teknologi informasi. Selain itu, kurikulum yang kurang relevan 

dengan perkembangan zaman sering kali menjadi penghambat dalam 

mempersiapkan siswa menghadapi kebutuhan dunia kerja dan 

tantangan global. Tantangan lain adalah kompetensi tenaga pendidik 

yang belum memadai, terutama dalam menguasai metode 

pembelajaran berbasis teknologi. Guru yang tidak terampil dalam 

memanfaatkan teknologi pendidikan dapat membuat proses 

pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. 

Selain tantangan internal, sistem pendidikan Islam juga perlu 

mempertimbangkan konteks eksternal, termasuk perkembangan 

global yang pesat. Era digitalisasi menuntut sistem pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam ilmu 

agama, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir 

kritis (critical thinking), pemecahan masalah (problem-solving), dan 

kolaborasi (collaboration). Dalam dunia yang semakin terhubung, 

siswa juga harus dibekali dengan pemahaman tentang penggunaan 

teknologi secara etis dan produktif, sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional maupun internasional. 

Untuk memastikan keberhasilan proses modernisasi 

pendidikan, pelibatan semua pihak terkait (stakeholders) menjadi 

langkah yang tidak bisa diabaikan. Forum diskusi dapat diadakan 

dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan pakar pendidikan 

untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dan menentukan langkah 

strategis yang harus diambil. Partisipasi aktif dari semua pihak ini 

memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang berguna dalam 

menyusun rencana pembaruan yang sesuai dengan kondisi lokal dan 

global. Pendekatan kolaboratif ini juga dapat meningkatkan rasa 

memiliki terhadap perubahan yang diusulkan, sehingga 

pelaksanaannya menjadi lebih efektif. 

b. Melakukan Penyesuaian Kurikulum 

Kurikulum harus dirancang untuk mengintegrasikan ilmu 

agama dan ilmu umum, sehingga menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi akademik sekaligus spiritual. Penyesuaian ini 

melibatkan penyusunan materi yang relevan, berbasis kompetensi, 

dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan.88 
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Integrasi antara ilmu agama dan umum dalam kurikulum 

menjadi salah satu langkah strategis dalam modernisasi pendidikan 

Islam. Kurikulum ini dirancang untuk memadukan nilai-nilai Islam 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa tidak hanya 

memahami ajaran agama tetapi juga mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran teknologi dapat 

disertai dengan pengajaran etika Islam dalam penggunaannya, 

seperti menjunjung tinggi kejujuran, tidak menyalahgunakan 

informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat. 

Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menjadi individu yang 

memiliki landasan spiritual yang kokoh sekaligus kemampuan 

profesional yang relevan. 

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan 

langkah penting untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan 

kehidupan modern. Dalam pendekatan ini, kurikulum dirancang 

dengan fokus pada pencapaian kemampuan tertentu yang relevan 

dengan tantangan era digital. Kompetensi seperti berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi menjadi inti pembelajaran, 

di samping penguasaan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, 

lulusan institusi pendidikan Islam diharapkan tidak hanya memiliki 

wawasan agama yang mendalam, tetapi juga keterampilan yang 

memungkinkan mereka untuk berkontribusi di berbagai bidang 

profesi. 

Dalam mengembangkan kurikulum, penting untuk 

mempertimbangkan konteks lokal dan global secara seimbang. 

Konteks lokal meliputi budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakat 

setempat, yang harus tetap dihormati dalam proses pendidikan. 

Sementara itu, kurikulum juga harus dirancang untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global, seperti 

persaingan di pasar kerja internasional dan perkembangan teknologi 

yang pesat. Penyesuaian ini bertujuan agar pendidikan Islam tetap 

relevan di tengah dinamika global, tanpa kehilangan identitas dan 

nilai-nilai lokalnya. 

Sebelum diterapkan secara luas, uji coba kurikulum baru atau 

prototyping menjadi langkah yang sangat penting. Proses ini 

dilakukan pada beberapa kelas sebagai percontohan untuk 

mengamati efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kompetensi 

siswa. Uji coba ini memungkinkan tim pengembang kurikulum 

untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kurikulum 

yang diusulkan. Setelah hasil evaluasi menunjukkan efektivitas dan 

keberlanjutan, kurikulum dapat diimplementasikan pada skala yang 

lebih luas dengan penyesuaian yang diperlukan. Pendekatan ini 
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memastikan bahwa kurikulum modernisasi pendidikan Islam tidak 

hanya dirancang secara teoritis, tetapi juga didasarkan pada praktik 

dan hasil nyata di lapangan. 

c. Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan tenaga 

pendidik merupakan langkah penting. Program ini dapat mencakup 

pelatihan teknologi pendidikan, peningkatan kompetensi pedagogik, 

serta penguatan pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks 

modern.89 

Pendidikan modern membutuhkan tenaga pendidik yang tidak 

hanya memahami materi pelajaran tetapi juga menguasai berbagai 

metode pembelajaran modern. Oleh karena itu, pelatihan profesional 

menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik. Program pelatihan ini dirancang secara intensif untuk 

membekali pendidik dengan metode pembelajaran interaktif, 

penggunaan teknologi digital, serta cara mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam proses pembelajaran. 

d. Penggunaan Teknologi dalam Proses Pembelajaran 

Teknologi informasi dan komunikasi harus diintegrasikan ke 

dalam metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi proses belajar-mengajar. Penggunaan perangkat lunak 

pembelajaran interaktif, platform digital, dan media sosial dapat 

memperkaya pengalaman belajar siswa.90 

Penyediaan infrastruktur teknologi menjadi langkah penting 

untuk mendukung transformasi digital dalam institusi pendidikan 

Islam. Akses ke perangkat seperti komputer, internet, dan perangkat 

lunak pendidikan harus diprioritaskan agar semua siswa dan guru 

dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini mencakup 

pembangunan jaringan internet yang andal serta pengadaan 

perangkat keras yang memadai di sekolah. Dengan infrastruktur 

yang baik, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan 

zaman. 

Integrasi platform digital seperti Learning Management 

System (LMS) menjadi solusi utama untuk mendukung pembelajaran 

daring. LMS memungkinkan pengelolaan materi pembelajaran, 

tugas, dan evaluasi secara terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi 
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proses belajar-mengajar. Selain itu, platform ini dapat diadaptasi 

dengan kebutuhan pendidikan Islam, termasuk penyediaan materi 

keislaman dan aktivitas interaktif berbasis teknologi. Dengan 

penggunaan platform digital, pendidikan Islam dapat menjangkau 

lebih banyak siswa, termasuk di daerah terpencil. 

Pengembangan konten digital Islami menjadi elemen penting 

dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Modul 

pembelajaran yang interaktif, seperti video, kuis, dan simulasi 

berbasis materi keislaman, dapat meningkatkan minat siswa dalam 

belajar. Konten ini harus dirancang sesuai dengan nilai-nilai Islam 

dan kebutuhan kurikulum, sehingga tidak hanya menarik tetapi juga 

relevan. Dengan adanya konten digital Islami, proses pembelajaran 

menjadi lebih modern tanpa meninggalkan esensi keagamaan. 

Pelatihan teknologi untuk guru dan siswa menjadi kunci 

keberhasilan implementasi pendidikan berbasis teknologi. Guru 

perlu dilatih untuk mengelola kelas digital, memahami cara kerja 

perangkat lunak, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan 

interaksi dengan siswa. Di sisi lain, siswa juga harus diajarkan 

keterampilan digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara 

produktif. Pelatihan ini akan menciptakan ekosistem pendidikan 

yang siap menghadapi tantangan era digital, sekaligus memperkuat 

kemampuan literasi teknologi di kalangan siswa dan guru. 

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam dapat mengadopsi 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses 

pembelajaran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pengajaran melalui penggunaan media digital dan e-learning. 

Penerapan AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana 

materi dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemampuan masing-masing santri. Hal ini sejalan dengan upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di era digital.91 

Integrasi AI dalam pembelajaran di Dayah modern juga 

memfasilitasi analisis kinerja santri secara real-time. Dengan 

menganalisis data pembelajaran, pendidik dapat mengidentifikasi 

area yang memerlukan perbaikan dan memberikan intervensi yang 

tepat waktu. Penggunaan platform e-learning berbasis AI 

memungkinkan penyampaian materi yang lebih interaktif dan 

menarik, sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar 

santri.92 
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Implementasi AI dalam pendidikan di Dayah tidak lepas dari 

tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses terhadap 

perangkat digital menjadi hambatan utama. Selain itu, diperlukan 

pelatihan bagi tenaga pendidik untuk mengoperasikan dan 

memanfaatkan teknologi AI secara efektif. Oleh karena itu, 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat 

sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan 

bahwa adopsi AI dapat berjalan dengan optimal, sehingga tujuan 

peningkatan efektivitas pengajaran dapat tercapai. 

e. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak 

Modernisasi pendidikan memerlukan kerja sama antara 

pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Hal 

ini untuk memastikan dukungan finansial, kebijakan, dan sumber 

daya yang cukup untuk mendukung transformasi pendidikan.93 

Modernisasi pendidikan Islam dapat diperkuat melalui 

kemitraan dengan pemerintah, terutama dengan mengusulkan 

kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan 

pembiayaan pendidikan. Pemerintah dapat memberikan subsidi 

untuk alat pembelajaran berbasis teknologi, seperti komputer dan 

internet, di sekolah-sekolah Islam. Selain itu, bantuan dana untuk 

pelatihan guru guna menguasai teknologi digital sangat penting agar 

proses belajar-mengajar lebih efektif. Contohnya, inisiatif 

pemerintah dalam program "Digitalisasi Sekolah" di Indonesia telah 

membantu lembaga pendidikan mengadopsi teknologi modern. 

Membangun kemitraan dengan sekolah umum menjadi 

langkah strategis untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. Sekolah Islam dapat belajar 

dari praktik terbaik di sekolah umum dalam hal pengelolaan 

kurikulum, metode pengajaran, dan infrastruktur. Kolaborasi ini juga 

memungkinkan adanya pertukaran program pendidikan yang 

memperkaya siswa di kedua lembaga. Misalnya, integrasi kurikulum 

keislaman dan sains modern di pesantren telah terbukti 

meningkatkan kompetensi siswa. 

Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung 

pendidikan Islam melalui program Corporate Social Responsibility 

(CSR). Perusahaan dapat berkontribusi dengan menyediakan 

fasilitas pendidikan, seperti laboratorium sains, beasiswa, atau 

program magang untuk siswa dari sekolah Islam. Dukungan ini tidak 
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hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat 

citra perusahaan sebagai entitas yang peduli pada masyarakat. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pendidikan modern sangat penting untuk keberlanjutan perubahan. 

Masyarakat perlu diedukasi mengenai pentingnya pendidikan Islam 

yang relevan dengan kebutuhan zaman modern. Kampanye 

kesadaran dan dialog publik dapat menjadi cara untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat. Selain itu, pengumpulan dana berbasis 

komunitas untuk mendukung sekolah Islam dapat menjadi contoh 

konkret partisipasi masyarakat. 

f. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan 

Modernisasi pendidikan bukanlah proses sekali jadi. Evaluasi 

secara berkala diperlukan untuk mengukur keberhasilan program 

yang dijalankan, diikuti dengan penyesuaian berdasarkan umpan 

balik dari siswa, guru, dan masyarakat.94 

Dalam upaya pembaharuan Dayah, pengukuran dampak 

menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana modernisasi ini 

memengaruhi kualitas pembelajaran santri dan efektivitas 

pengajaran guru. Pendekatan seperti survei dan wawancara 

terstruktur dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan 

implementasi kurikulum baru atau peningkatan fasilitas 

pembelajaran. Survei memberikan data kuantitatif, sementara 

wawancara membantu menggali persepsi lebih mendalam dari santri 

dan guru. Penelitian oleh Sirajun Nasihin (2017) menyatakan bahwa 

evaluasi berbasis data mampu mendukung keberlanjutan program 

pembaharuan pendidikan pesantren.95 

2. Model Modernisasi Perubahan (Change) 

Perubahan dalam manajemen pendidikan mengacu pada upaya 

sistematis untuk mengadaptasi kebijakan, praktik, dan pendekatan 

pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. Perubahan ini tidak sekadar berupa pembaruan teknis atau 

pergantian struktur, tetapi juga mencakup transformasi menyeluruh 

terhadap cara pandang, pola kerja, dan tujuan pendidikan. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Fullan (2007)96 yang menekankan 

pentingnya memahami perubahan sebagai proses kompleks yang 

melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemangku kepentingan 

pendidikan hingga masyarakat luas. Perubahan tersebut bertujuan untuk 
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menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap tantangan 

zaman, seperti kemajuan teknologi dan dinamika pasar kerja global. 

Dalam proses transisi menuju kondisi yang lebih relevan, 

perubahan dalam manajemen pendidikan sering kali menghadapi 

hambatan struktural dan budaya.97 Struktur birokrasi yang kaku, 

resistensi terhadap inovasi, serta kurangnya keselarasan antara 

kebijakan dan praktik di lapangan menjadi tantangan utama. Namun, 

transformasi yang berhasil bergantung pada keberanian untuk 

mereformasi pola pikir (mindset) dan budaya organisasi. Menurut 

Kotter (1996),98 keberhasilan transformasi bergantung pada kemauan 

untuk menciptakan urgensi, membangun visi bersama, dan 

memberdayakan individu dalam organisasi. Oleh karena itu, 

pendekatan holistik yang melibatkan perubahan budaya organisasi 

menjadi sangat penting. 

Transformasi manajemen pendidikan juga membutuhkan 

pergeseran fokus dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada 

hasil akademik semata ke pendekatan yang menekankan 

pengembangan kompetensi abad ke-21. Kompetensi ini mencakup 

kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. 

Penekanan ini sesuai dengan panduan UNESCO (2015).99 yang 

mendorong sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai global 

citizenship dan keberlanjutan. Dengan demikian, perubahan dalam 

manajemen pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, 

bertujuan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan 

masa depan. 

Adanya perubahan mendalam pada struktur, budaya, dan 

operasional pendidikan menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan sumber 

daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, dan 

pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan 

transformasi ini tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui 

proses yang berkesinambungan dan berbasis pada evaluasi yang 

terukur. Dengan demikian, transformasi manajemen pendidikan 
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menjadi kunci bagi terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif dan 

relevan.100 

Karakteristik utama perubahan dalam manajemen pendidikan 

mencakup Transformasi Fundamental, Progresivitas, Berorientasi pada 

Masa Depan, Berbasis Data dan Bukti dan Dinamis dan Berkelanjutan  

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Transformasi Fundamental 

Transformasi fundamental merupakan perubahan mendasar 

yang melibatkan penyesuaian secara menyeluruh dalam sistem 

pendidikan. Perubahan ini melibatkan aspek-aspek seperti kebijakan, 

metode pengajaran, kurikulum, hingga hubungan antara pemangku 

kepentingan. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan 

pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan zaman, sekaligus 

memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Salah satu 

Transformasi fundamental tersebut adalah pergeseran dari 

pendekatan pendidikan berbasis kompetensi, yang menekankan pada 

penguasaan keterampilan teknis, menuju pendidikan berbasis 

karakter, yang lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai moral, 

etika, dan kepribadian siswa. Pendekatan ini dirancang untuk 

menghasilkan individu yang tidak hanya cakap secara intelektual, 

tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan beradaptasi dalam 

masyarakat yang dinamis.101 

b. Progresivitas 

Progresivitas adalah pendekatan perubahan yang berlangsung 

secara bertahap, dengan tujuan akhir menciptakan kondisi yang lebih 

baik dalam jangka panjang. Proses ini mengutamakan 

kesinambungan dan stabilitas, sehingga setiap tahap perubahan 

dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara efektif oleh 

semua pihak terkait. Progresivitas sering diterapkan dalam reformasi 

kebijakan atau sistem yang kompleks, seperti pendidikan atau 

kesehatan, karena perubahan yang mendadak berisiko menimbulkan 

resistensi atau disfungsi. Hal ini seperti dalam pendidikan, peralihan 

menuju pembelajaran berbasis teknologi memerlukan waktu untuk 

melatih guru, menyediakan infrastruktur, dan memastikan 

penerimaan di kalangan siswa dan orang tua.102 

Progresivitas menekankan pentingnya tahapan adaptasi yang 

terencana. Proses ini biasanya diawali dengan identifikasi kebutuhan 

perubahan, diikuti oleh pengembangan strategi, implementasi 
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bertahap, dan evaluasi terus-menerus. Model ini memastikan bahwa 

setiap perubahan didukung oleh kesiapan infrastruktur, sumber daya 

manusia, dan pemahaman yang memadai. Sebagai contoh, dalam 

reformasi sistem transportasi, pemerintah sering menerapkan 

program percontohan sebelum memperluas cakupan kebijakan 

tersebut ke skala nasional. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk 

mengidentifikasi kendala dan menyempurnakan kebijakan sebelum 

implementasi penuh.103 

Berbeda dengan transformasi langsung, progresivitas 

memberikan ruang untuk fleksibilitas dan penyesuaian selama 

proses perubahan. Transformasi langsung sering kali membutuhkan 

keputusan cepat dan perubahan mendalam yang diterapkan dalam 

waktu singkat, seperti dalam situasi krisis. Sebaliknya, progresivitas 

memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk 

menguji, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan sebelum 

diterapkan sepenuhnya. Pendekatan ini cocok untuk situasi di mana 

dampak perubahan tidak dapat sepenuhnya diprediksi atau di mana 

penerimaan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan 

implementasi.104 

c. Berorientasi pada Masa Depan 

Pendekatan berorientasi pada masa depan menekankan 

pentingnya merancang perubahan untuk mengatasi tantangan dan 

memanfaatkan peluang yang mungkin muncul di masa mendatang. 

Dalam konteks pendidikan, sistem yang adaptif terhadap 

perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas 

utama. Integrasi teknologi digital dalam manajemen pendidikan, 

misalnya, memungkinkan pengelolaan data siswa, proses belajar 

mengajar, dan evaluasi dilakukan secara lebih efisien. Langkah ini 

membantu sistem pendidikan menjadi lebih responsif terhadap 

kebutuhan generasi mendatang yang tumbuh di era digital.105 

Dalam manajemen pendidikan, integrasi teknologi digital telah 

menjadi salah satu strategi utama untuk berorientasi pada masa 

depan. Teknologi seperti analitik pembelajaran, kecerdasan buatan 

(AI), dan platform pembelajaran daring telah membantu institusi 

pendidikan membuat keputusan berbasis data. Dengan teknologi ini, 

pemangku kepentingan dapat mengevaluasi efektivitas kurikulum, 

memahami kebutuhan siswa secara personal, dan merancang 

program pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

                                                 
103

 Kotter, Leading Change : Why Transformation Efforts Fail. 
104

 Everett M Rogers, Diffusion of Innovation, 2003. 
105

UNESCO, Reimagining Our Futures Together, 2022, 

https://doi.org/10.18356/9789210012102. 



85 

 

 

Teknologi ini juga memungkinkan pemerataan akses pendidikan 

berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil.106 

Manajemen pendidikan yang berorientasi pada masa depan 

mempersiapkan sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan 

global, seperti perubahan pasar kerja akibat otomatisasi, perubahan 

iklim, dan meningkatnya kebutuhan akan pembelajaran sepanjang 

hayat (lifelong learning). Pengelolaan pendidikan harus mampu 

mengakomodasi perubahan ini dengan mendesain kurikulum yang 

dinamis dan fleksibel. Pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

kolaborasi, dan inovasi menjadi prioritas dalam perencanaan 

manajemen pendidikan. Pelaksanaan strategi ini memerlukan 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas 

pendidikan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang 

berkelanjutan.107 

d. Berbasis Data dan Bukti 

Pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan 

berbasis data dan bukti memastikan bahwa kebijakan yang dibuat 

didasarkan pada analisis yang valid, bukan sekadar asumsi. Analitik 

data memberikan gambaran tentang kinerja siswa, efektivitas guru, 

dan kesenjangan pendidikan yang harus diatasi. Misalnya, data hasil 

belajar siswa dapat digunakan untuk merancang intervensi yang 

lebih tepat sasaran.108 

e. Dinamis dan Berkelanjutan 

Manajemen pendidikan modern harus bersifat dinamis, yaitu 

mampu merespons perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi secara 

cepat dan efektif. Pendekatan ini memastikan sistem pendidikan 

tetap relevan dengan tuntutan zaman109. Kemajuan teknologi seperti 

kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) telah 

mendorong perubahan dalam metode pembelajaran serta 

pengelolaan pendidikan. Sistem pendidikan yang dinamis 

memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan pembelajaran yang 
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lebih adaptif dan inklusif, sekaligus meningkatkan efisiensi 

manajemen.110 

Sistem pendidikan juga harus berkelanjutan, dengan 

kemampuan mempertahankan relevansi dan kualitas dalam jangka 

panjang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. 

Pendidikan berbasis lingkungan, misalnya, menjadi pendekatan yang 

menanamkan kesadaran siswa terhadap keberlanjutan planet ini. 

Kurikulum yang mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan seperti 

perubahan iklim, pengelolaan sumber daya, dan tanggung jawab 

ekologis menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap masa 

depan lingkungan.111 

3. Model Modernisasi Pergantian (Replacement) 

Model Modernisasi Pergantian (Replacement) adalah pendekatan 

dalam teori modernisasi yang menekankan pentingnya mengganti 

elemen-elemen tradisional dengan elemen-elemen modern untuk 

mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam model ini, 

modernisasi dipandang sebagai proses linier dan universal, di mana 

masyarakat bergerak dari kondisi tradisional menuju kondisi modern 

yang lebih rasional, efisien, dan berbasis teknologi. Konsep ini 

didasarkan pada asumsi bahwa elemen-elemen tradisional cenderung 

menjadi penghambat kemajuan dan perlu dihilangkan untuk membuka 

jalan bagi perubahan struktural.112 

Pergantian ini mencakup transformasi di berbagai bidang, seperti 

sistem ekonomi yang bergeser dari agraris menuju industrial, pola 

sosial yang berubah dari komunitas tradisional menuju masyarakat 

urban, serta struktur politik yang beralih dari feodalisme menuju 

demokrasi. Dalam banyak kasus, modernisasi di negara-negara 

berkembang melibatkan penggantian sistem subsisten dengan ekonomi 

pasar, serta penggantian sistem pendidikan tradisional dengan 

pendidikan formal berbasis sains. Proses ini dianggap dapat 

meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kapasitas institusional 

masyarakat.113 

Meskipun model ini menawarkan kerangka untuk memahami 

modernisasi, penerapannya sering menuai kritik. Salah satu kritik 

utama adalah pendekatan ini terlalu menekankan aspek material dan 
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institusional, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Dalam 

beberapa kasus, penggantian elemen tradisional dengan elemen modern 

justru menciptakan konflik sosial, karena tidak semua elemen modern 

dapat diterima atau sesuai dengan konteks lokal. Sebagai contoh, 

adopsi sistem hukum modern sering kali tidak berhasil menggantikan 

hukum adat sepenuhnya di beberapa komunitas, seperti di Indonesia.114 

Pendekatan ini dianggap terlalu deterministik, dengan 

mengabaikan potensi integrasi antara tradisi dan modernitas. Banyak 

ahli modernisasi kontemporer, seperti Giddens (1990), menyarankan 

bahwa masyarakat tidak harus sepenuhnya mengganti elemen 

tradisional, melainkan mengadaptasinya untuk menghadapi tantangan 

modern. Misalnya, pendekatan hybrid yang mengintegrasikan kearifan 

lokal dengan teknologi modern sering kali lebih efektif dalam 

pembangunan berkelanjutan di masyarakat pedesaan.115 

Karakteristik dari model modernisasi Pergantian (replacement) 

ini antara lain: 

a. Fokus pada Eliminasi Unsur Tradisional 

Karakteristik utama Model Modernisasi Pergantian adalah 

pandangan bahwa elemen tradisional sering dianggap sebagai 

hambatan terhadap kemajuan. Dalam proses ini, unsur-unsur seperti 

adat istiadat, sistem feodal, atau ekonomi agraris yang subsisten 

harus digantikan oleh struktur modern seperti demokrasi, ekonomi 

pasar, dan teknologi canggih. Penggantian ini didasarkan pada 

asumsi bahwa elemen tradisional cenderung tidak efisien, stagnan, 

dan tidak kompatibel dengan tuntutan dunia modern. Misalnya, 

penggantian sistem barter dengan ekonomi berbasis uang merupakan 

contoh nyata dalam transisi ini.116 

Proses eliminasi ini sering kali dilakukan tanpa 

mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat dalam 

masyarakat tradisional. Elemen-elemen tradisional tidak hanya 

berfungsi sebagai struktur ekonomi atau sosial, tetapi juga 

membentuk identitas kolektif masyarakat. Ketika elemen-elemen ini 

dihilangkan secara drastis, masyarakat sering kali kehilangan bagian 

penting dari identitas mereka, yang pada akhirnya dapat 

menciptakan resistensi atau konflik sosial.117 
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Pendekatan eliminasi unsur tradisional sering kali 

mengabaikan potensi integrasi antara elemen tradisional dan 

modern. Dalam beberapa kasus, elemen tradisional dapat diadaptasi 

untuk mendukung modernisasi tanpa harus dihilangkan sepenuhnya. 

Sebagai contoh, sistem hukum adat di Indonesia dapat berfungsi 

sebagai pelengkap sistem hukum nasional, terutama dalam 

menyelesaikan konflik di masyarakat adat. Pendekatan seperti ini 

menunjukkan bahwa eliminasi tidak selalu menjadi solusi yang 

paling efektif.118 

b. Penekanan pada Linearitas dan Universalitas 

Model ini juga berkarakteristik dengan asumsi bahwa 

modernisasi adalah proses yang linier dan universal. Semua 

masyarakat dianggap akan mengikuti jalur yang sama dari kondisi 

tradisional menuju kondisi modern, seperti yang terjadi di negara-

negara Barat. Dalam pandangan ini, modernisasi dianggap sebagai 

proses yang tidak dapat dihindari, dengan tahap-tahap 

perkembangan yang jelas, seperti dari masyarakat agraris ke 

masyarakat industrial.119 

Pendekatan ini menuai kritik karena mengabaikan pluralitas 

jalur modernisasi. Banyak masyarakat non-Barat memiliki pola 

perkembangan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kondisi historis, 

budaya, dan geografis yang unik. Modernisasi di Jepang 

menunjukkan bahwa integrasi elemen tradisional seperti budaya 

kerja dan nilai-nilai kolektif dapat mendukung transformasi modern 

tanpa sepenuhnya mengikuti model Barat.120 

Asumsi universalitas ini juga rentan terhadap bias etnosentris, 

di mana model Barat dianggap sebagai satu-satunya standar 

keberhasilan. Hal ini sering kali mendorong negara-negara 

berkembang untuk mengadopsi kebijakan pembangunan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, penerapan 

kebijakan industrialisasi besar-besaran di negara-negara Afrika 

sering gagal karena mengabaikan konteks sosial dan ekonomi 

lokal.121 

c. Dominasi Elemen Rasionalitas 

Karakteristik berikutnya adalah dominasi elemen rasionalitas 

dalam proses modernisasi. Elemen modern dianggap lebih unggul 

karena berbasis pada logika ilmiah, efisiensi, dan teknologi. Dalam 
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konteks ini, modernisasi sering dikaitkan dengan adopsi teknologi 

baru, sistem pendidikan berbasis sains, dan metode produksi yang 

lebih efisien. Sebagai contoh, penggantian metode tradisional dalam 

pertanian dengan penggunaan alat-alat modern dan teknologi irigasi 

adalah ilustrasi dari dominasi rasionalitas.122 

Pendekatan ini sering kali mengabaikan nilai-nilai non-

material yang penting dalam struktur masyarakat tradisional. Sistem 

tradisional yang berbasis pada kearifan lokal sering memiliki 

keunggulan tersendiri, seperti keberlanjutan lingkungan atau 

harmoni sosial. Sistem subak di Bali adalah contoh bagaimana 

tradisi lokal dapat menciptakan efisiensi yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip modernisasi tanpa kehilangan nilai budaya.123 

Dominasi rasionalitas cenderung menciptakan ketimpangan 

sosial, karena elemen modern tidak selalu dapat diakses oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Proses modernisasi sering kali memperbesar 

kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap 

teknologi dan pendidikan modern dengan kelompok yang masih 

bergantung pada cara-cara tradisional. Ketimpangan ini dapat 

memicu marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat.124 

d. Pendekatan Top-Down 

Model Modernisasi Pergantian berfokus pada bagaimana 

keputusan modernisasi sering kali didominasi oleh pemerintah atau 

elit masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini 

biasanya diterapkan dalam bentuk program-program pembangunan 

berskala besar yang dirancang di tingkat pusat, dengan asumsi 

bahwa masyarakat lokal hanya menjadi penerima manfaat. Namun, 

pendekatan seperti ini sering mengabaikan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat yang terkena dampak, sehingga menciptakan 

kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Sebagai 

contoh, proyek pembangunan infrastruktur besar di pedesaan sering 

kali gagal karena tidak mempertimbangkan karakteristik sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. 

Pendekatan top-down juga berisiko memperkuat ketimpangan 

sosial dan ekonomi, terutama jika kebijakan yang diterapkan tidak 

sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan dalam masyarakat. 

Tanpa mekanisme umpan balik dari masyarakat, kebijakan 

modernisasi dapat memperparah marginalisasi kelompok tertentu. 
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Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan top-down dan bottom-

up menjadi penting untuk memastikan bahwa proses modernisasi 

bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan 

masyarakat.125 

4. Model Modernisasi Perbaikan (Improvement) 

Model Modernisasi Perbaikan (Improvement) adalah pendekatan 

dalam modernisasi yang berfokus pada peningkatan kondisi masyarakat 

melalui perubahan bertahap dan berkelanjutan. Alih-alih menggantikan 

sistem yang ada, model ini menekankan perbaikan pada struktur dan 

proses yang sudah berjalan. Pendekatan ini sering diterapkan dalam 

pembangunan sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai masyarakat 

yang lebih maju tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang masih 

relevan.126 

Dalam penerapannya, modernisasi dipandang sebagai 

serangkaian perubahan kecil yang saling terkait, bukan sebagai revolusi 

besar. Pendekatan ini menekankan identifikasi kelemahan dalam sistem 

yang ada dan mencari solusi berbasis bukti serta inovasi untuk 

mengatasinya. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, model ini 

dapat diterapkan dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan 

kompetensi guru, dan menyediakan teknologi pembelajaran modern 

tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.127 

Model Modernisasi Perbaikan sejalan dengan teori evolusi sosial, 

di mana perubahan dianggap sebagai proses adaptif yang alami. 

Pendekatan ini berbeda dengan modernisasi yang bersifat revolusioner 

atau struktural, yang cenderung mendorong perubahan besar secara 

cepat. Oleh karena itu, model ini lebih cocok untuk masyarakat yang 

memiliki resistensi terhadap perubahan mendasar tetapi terbuka 

terhadap perbaikan bertahap.128 

Keberhasilan penerapan model ini memerlukan keterlibatan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 

Selain itu, keberlanjutan program dan evaluasi sistematis sangat 

penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Model Modernisasi Perbaikan (Improvement) memiliki beberapa 

karakteristik utama yang membedakannya dari pendekatan modernisasi 

lainnya yaitu: 
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a. Perubahan Bertahap dan Berkelanjutan 

Model Modernisasi Perbaikan (Improvement) adalah 

pendekatan yang menekankan perbaikan berkelanjutan dalam proses 

kerja untuk mencapai kualitas hasil yang optimal. Pendekatan ini 

mendorong individu dan organisasi untuk secara konsisten mencari 

cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan 

mereka.129 

Salah satu konsep yang relevan dengan model ini adalah 

Kaizen, yang berasal dari Jepang dan berarti perbaikan terus-

menerus. Kaizen menekankan pentingnya pengembangan proses 

hubungan yang tepat, disiplin pribadi, dan pemberian informasi 

kepada setiap pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

produktif. Prinsip Kaizen mencakup fokus pada pelanggan, 

melakukan perbaikan terus-menerus, mengakui masalah secara 

terbuka, mendorong keterbukaan, dan menciptakan tim kerja yang 

solid.130 

Implementasi model modernisasi perbaikan memerlukan 

partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Setiap individu 

didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan dalam 

proses kerja dan menerapkan solusi baru yang sesuai dengan 

kebutuhan atau situasi. Hal ini mencakup mengubah proses dan 

metode kerja ke arah yang lebih baik serta membantu orang lain agar 

memiliki keinginan untuk menemukan cara melakukan perbaikan 

proses kerja.131 

Selain itu, model ini juga menekankan pentingnya 

pengembangan budaya kerja yang mendukung perbaikan terus-

menerus. Budaya kerja Kaizen, misalnya, berarti perbaikan terus-

menerus dan perlahan-lahan dengan keikutsertaan aktif dari seluruh 

anggota organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak 

harus dilakukan secara revolusioner, tetapi dapat dicapai melalui 

langkah-langkah kecil yang konsisten dan partisipatif.132 

Dengan demikian, Model Modernisasi Perbaikan 

(Improvement) merupakan pendekatan yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam organisasi. Melalui 
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WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 65–75, 
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perbaikan berkelanjutan, partisipasi aktif, dan pengembangan 

budaya kerja yang mendukung, organisasi dapat mencapai hasil 

yang optimal dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara 

lebih baik.133 

b. Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Sistem 

Penerapan teknologi dalam pendidikan telah menjadi fokus 

utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 

pembelajaran. Integrasi teknologi modern memungkinkan proses 

belajar-mengajar menjadi lebih interaktif, aksesibel, dan adaptif 

terhadap kebutuhan individu siswa. Menurut Husamah et al., (2024), 

inovasi pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber belajar 

yang lebih luas dan metode pengajaran yang lebih variatif.134 

Penting untuk memastikan bahwa adopsi teknologi dalam 

pendidikan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang 

menjadi identitas dan kekayaan suatu komunitas. Purwanto (2022) 

menekankan bahwa penguatan budaya digital harus disinergikan 

dengan pendidikan berbasis kearifan lokal untuk menciptakan sistem 

pendidikan yang unggul di masa depan. Hal ini dapat dicapai dengan 

mengintegrasikan konten lokal dalam materi pembelajaran digital, 

sehingga siswa tetap terhubung dengan warisan budaya mereka 

sambil memanfaatkan teknologi modern.135 

Peran kepemimpinan pendidikan sangat krusial dalam 

mengarahkan integrasi teknologi yang selaras dengan kearifan lokal. 

Handayani et al., (2024) mengungkapkan bahwa pemimpin 

pendidikan harus mampu mendorong pengembangan kurikulum 

yang memadukan teknologi dengan pengetahuan lokal, serta 

memastikan bahwa guru mendapatkan pelatihan yang memadai 

untuk mengimplementasikannya. Pendekatan ini akan menghasilkan 

pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa.136 

Dengan demikian, adopsi teknologi dalam pendidikan harus 

dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

budaya lokal. Pendekatan yang holistik dan inklusif akan 

memastikan bahwa teknologi menjadi alat yang memperkaya proses 
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pendidikan tanpa mengorbankan identitas budaya yang ada. 

Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

pendidik, dan komunitas lokal, sangat diperlukan untuk mencapai 

tujuan ini. 

c. Partisipasi Aktif Dari Berbagai Pemangku Kepentingan 

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan 

merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan, 

terutama dalam konteks pembangunan desa inovatif. Menurut 

penelitian terbaru, keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dapat 

meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan 

bahwa kebutuhan serta aspirasi lokal terpenuhi.137 

Persepsi positif dari pemangku kepentingan terhadap 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sekitar 

tambang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini pada gilirannya dapat membantu mendorong 

pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.138 

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam 

proses pembangunan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas 

dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, strategi 

perencanaan yang efektif harus didukung oleh keterlibatan aktif 

pemangku kepentingan, fleksibilitas, kejelasan tujuan, dan 

mekanisme pemantauan yang baik. 

d. Pengumpulan Data yang Teratur dan Analisis Berbasis Bukti 

Pengumpulan data yang teratur dan analisis berbasis bukti 

merupakan karakteristik penting dalam model modernisasi 

perbaikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengumpulan 

data yang sistematis dan analisis yang didasarkan pada bukti empiris 

untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. 

Pengumpulan data yang teratur dan analisis berbasis bukti 

dapat mendukung modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. 

Dengan mengumpulkan data secara sistematis dan menganalisisnya, 

institusi pendidikan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan 
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perbaikan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan.139 

Pengumpulan data yang teratur dan analisis berbasis bukti 

merupakan komponen kunci dalam model modernisasi perbaikan. 

Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai 

hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi 

pengumpulan data yang teratur dan analisis berbasis bukti harus 

menjadi prioritas dalam upaya modernisasi dan perbaikan 

berkelanjutan. 

e. Terbuka Terhadap Hal-hal Baru dan Inovasi 

Sikap terbuka terhadap hal-hal baru dan inovasi merupakan 

karakteristik penting dalam model modernisasi perbaikan. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya adaptabilitas dan 

penerimaan terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai 

kemajuan.140 Menurut Kristiawan (2018), individu yang bersikap 

terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih siap menerima 

tawaran atau ajakan untuk mencoba hal-hal baru yang dapat 

meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam berbagai aspek 

kehidupan.141 

Dalam konteks pendidikan, inovasi memainkan peran krusial 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kadi dan Awwaliyah 

(2017) menyatakan bahwa pendidikan harus mampu 

mengakomodasi perubahan zaman dengan mengintegrasikan 

teknologi dan metode pembelajaran inovatif. Hal ini memungkinkan 

terciptanya lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif, sesuai 

dengan kebutuhan generasi abad ke-21.142 

Keterbukaan terhadap hal-hal baru dan inovasi mendorong 

individu dan organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi 

dengan dinamika perubahan. Sikap ini memungkinkan penerapan 

ide-ide segar yang dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan 

efektivitas dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga 

bisnis. Dengan demikian, mengembangkan budaya yang mendukung 
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inovasi menjadi esensial dalam upaya modernisasi dan perbaikan 

berkelanjutan. 

 Perbandingan Antar Model Modernisasi Pendidikan Dayah E.

Pemilihan model modernisasi dalam manajemen pendidikan Dayah 

baik itu Tajdîd, Taghyîr, Tabdîl, atau ishlȃh bergantung pada kondisi dan 

kebutuhan spesifik dari Dayah tersebut. Setiap model memiliki fokus dan 

pendekatan yang berbeda, sehingga penerapannya harus 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti tradisi Dayah, sumber daya yang 

ada, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik 

dari keempat model tersebut, berikut adalah analisis tentang mana yang 

paling tepat untuk diimplementasikan di Dayah: 

1. Tajdîd (Pembaharuan) 

Model Tajdīd berfokus pada upaya mengembalikan pendidikan 

Islam kepada tujuan aslinya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah 

Nabi. Ini bisa sangat relevan jika Dayah merasa perlu untuk 

memperbaharui pendekatan mereka terhadap pendidikan agama, 

dengan lebih menekankan pada keaslian ajaran Islam dan memastikan 

bahwa sistem pendidikan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 

agama. Namun, jika Dayah sudah berpegang teguh pada prinsip-prinsip 

ini dan menghadapi tantangan yang lebih praktis terkait dengan 

efisiensi dan relevansi pendidikan, Tajdîd mungkin bukan pendekatan 

utama yang harus diterapkan. 

2. Taghyîr (Perubahan) 

Taghyîr mengacu pada perubahan sistem yang ada untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Model ini cocok jika 

Dayah merasa bahwa struktur atau sistem yang ada sudah tidak lagi 

efektif atau relevan dengan kebutuhan masa kini, namun perubahan 

tersebut masih dalam batas yang bisa diterima oleh tradisi pendidikan 

yang ada. Misalnya, jika Dayah ingin memperkenalkan kurikulum yang 

lebih beragam dengan mengintegrasikan teknologi dan ilmu 

pengetahuan umum, Taghyir  bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, 

penerapannya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak 

menghilangkan esensi pendidikan Islam yang menjadi ciri khas Dayah. 

3. Tabdîl (Penggantian) 

Tabdîl lebih berfokus pada penggantian elemen-elemen yang 

sudah ada dengan elemen baru yang lebih sesuai atau lebih efisien. 

Model ini mungkin lebih cocok diterapkan pada Dayah yang memiliki 

masalah mendalam dengan sistem yang ada, misalnya dalam hal 

pengelolaan administrasi yang tidak efisien, fasilitas yang terbatas, atau 

kurikulum yang ketinggalan zaman. Namun, Tabdîl memerlukan 

sumber daya yang besar dan komitmen untuk menggantikan seluruh 
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struktur atau elemen yang ada, yang mungkin tidak selalu praktis atau 

sesuai untuk semua Dayah. Penggantian sistem yang terlalu drastis bisa 

menyebabkan disrupsi yang signifikan. 

4. Ishlȃh (Perbaikan) 

Ishlȃh lebih menekankan pada perbaikan bertahap dan sistematis. 

Ini adalah model yang paling fleksibel dan dapat diterapkan pada 

hampir semua Dayah. Ishlȃh cocok untuk Dayah yang ingin 

memperbaiki aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan mereka tanpa 

melakukan perubahan yang terlalu radikal. Misalnya, memperbaiki 

kualitas pengajaran, meningkatkan keterampilan guru, 

memperkenalkan sistem administrasi yang lebih efisien, atau 

memperbarui kurikulum secara perlahan. Model ini memungkinkan 

Dayah untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil 

meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap. Ishlȃh juga lebih 

mudah diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, karena perubahan 

dilakukan secara perlahan dan dengan evaluasi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ishlȃh 

adalah model yang paling tepat untuk diimplementasikan di Dayah, 

terutama karena perbaikan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. 

Model ini memungkinkan Dayah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam yang telah ada. Ishlȃh 

memberikan ruang untuk melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang 

memang membutuhkan perhatian, seperti kualitas pengajaran, kurikulum, 

pengelolaan administrasi, dan hubungan dengan masyarakat, tanpa harus 

melakukan perubahan besar yang bisa menimbulkan resistensi atau 

kesulitan 
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BAB III 

PROFIL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH  

 

 Manajemen Pendidikan Dayah A.

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan 

Nusantara. Ia telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan 

berkembangnya ajaran Islam di Aceh.1 Eksistensi Dayah khususnya di 

Aceh menurut perkiraan James T. Siegel sebagaimana yang dikutip oleh 

Murni telah ada semenjak kesultanan dan turut mewarnai kehidupan 

masyarakat secara menyeluruh dan memainkan fungsi sosial, khususnya 

dalam disiplin ilmu agama.2 

Pendidikan Dayah berfungsi untuk mendalami ilmu agama Islam 

sebagai pedoman hidup dengan menekankan kepentingan dalam 

kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Sumber ilmu rujukan adalah 

dari ulama bermazhab Syafi'i dan beraliran Ahlussunnah wal Jama'ah.3 

Sebagai lembaga pendidikan, Dayah telah membuktikan kiprahnya sejak 

pra kemerdekaan sampai sekarang ini dan telah banyak melahirkan 

generasi yang mandiri dalam masyarakat, melahirkan tokoh dan 

                                                 
1
Marhamah, ―Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh,‖ Program Doktor, 

Pascasarjana Universitas Sultan Zainal Abidin (Unisza) At-Ta‟dib: Jurnal Ilmiah 
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3
Fakhrurrazi, Syaiful Bahri, dan Amri Amsal, ―Upaya Teungku Dayah dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri di Dayah Thalibul Huda Gampoeng Bayu Lamcot 

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
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cendikiawan Islam, bahkan mereka ada yang menjadi ulama, umara serta 

menjadi panutan dalam masyarakat.4 

1. Definisi Manajemen Pendidikan Dayah 

Dayah berasal dari kata zawiyah, kata ini dalam bahasa arab 

mengandung makna sudut, atau pojok mesjid. Kata zawiyah mula-mula 

dikenal di afrika utara pada masa awal perkembangan Islam, zawiyah 

yang dimaksud pada masa itu adalah satu pojok mesjid yang menjadi 

halaqah para sufi, mereka biasanya berkumpul bertukar pengalaman, 

diskusi, berzikir dan bermalam di mesjid. Dalam khazanah pendidikan 

Aceh, istilah zawiyah berubah menjadi Dayah, seperti halnya 

perubahan istilah madrasah menjadi Meunasah.5 

Menelusuri pengertian Dayah yang sesungguhnya tentunya juga 

merujuk pada masa Rasulullah Saw, karena pada masa itu ungkapan 

zawiyah berdasarkan pada sebuah pojok mesjid yang sering dijadikan 

untuk melakukan pengajaran dan diskusi tentang kemaslahatan umat 

islam pada masa itu. Dan pemaknaan Dayah sendiri banyak 

menimbulkan pengertian dikalangan para ahli, namun semuanya 

memberikan gambaran yang sama yaitu sebuah tempat untuk belajar 

tentang pendidikan Islam.6  

Dayah Cot Kala adalah Dayah pertama yang didirikan di Aceh, 

diperkirakan berdiri sekitar abad ke-III H/awal abad ke-10 M.7 Tenaga 

pengajar yang ada pada saat itu didatangkan Sultan dari Timur Tengah 

untuk mengajar dilingkungan kerajaan. Mereka telah menghasilkan 

banyak alumni yang menyebarkan Islam ke seluruh Aceh.8 Dayah Cot 

Kala didirikan oleh Teungku Syik Muhammad Amin yang terkenal 

dengan Tgk. Cot Kala yang kemudian menjadi Raja Peureulak dengan 

gelar Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah Johan 

Berdaulat (310-334 H, atau 922-964 M).9 

Sejarah membuktikan bahwa Dayah lebih berkembang 

dibandingkan dengan kedua institusi pendidikan Islam di Meunasah 

                                                 
4
 Fakhrurrazi, ‗Peranan Dayah Salafiyah dalam Pengembangan Budaya Religius di 

Kota Langsa‘, Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2022. hlm 1-235 
5
Ilham Mirsal, ―Dayah Cot Kala dan Pendidikan Islam di Nusantara,‖ At-Ta‟dib 

Volume IX, (2017), hlm. 247–262. 
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Ilham Mirsal, ―Dayah Cot Kala dan Pendidikan Islam di Nusantara,‖ At-Ta‟dib 

Volume IX, (2017), hlm 47–62. 
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Ismet Nur, ―Modernisasi Dayah di Kabupaten Aceh Tengah,‖ Disertasi Program 
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dan mesjid, dimana Dayah banyak melahirkan para ulama-ulama 

Dayah, seperti Abuya Syeikh H. Muda Wali Al-Khalidi, yang 

merupakan pendiri Dayah sekaligus sebagai pimpinan Dayah 

Darussalam Labihan Haji, dan cikal-bakal lahirnya ulama-ulama Aceh 

dari Dayah Darussalam Labuhan Haji. Kemampuan pengetahuan 

mereka terbukti dengan mampu mendirikan dan memimpin Dayah di 

daerah asalnya masing-masing, baik pendirinya masih hidup maupun 

al-marhum, namun Dayah yang mereka pimpin terus maju dan 

berkembang sampai sekarang seperti alm.Tgk. H.Abdullah Tanoh 

Mirah, Peusangan (Abu Tanoh Mirah) alm. Tgk. H. Abdul Aziz 

Samalanga (Abon Samalanga) Tgk.H. Muhammad Amin Mahmud 

Blang Blahdeh (Abu Tumin) dan lain sebagainya.10 

Dinamika pendidikan Dayah modern dan tradisional terkesan ada 

jurang pemisah yang cukup jauh, sebab adanya nilai -nilai yang sangat 

berbeda dalam bentuk fondasi yang telah dibangun, namun pada 

hakekatnya pendidikan Dayah tradisional dan modern memiliki 

keterkaitan yang cukup erat dalam konteks dinamika pendidikan itu 

sendiri.11 

2. Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Pesantren yang di Aceh 

disebut Dayah merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang 

mempunyai akar tradisi kuat dilingkungan masyarakat. Dalam era 

modernisasi atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, 

Pesantren  merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional 

dengan tujuan utama pendidikan di dalamnya adalah membentuk 

kepribadian yang utuh, integrited, dan kaffah. Kegiatan pendidikan 

bukan hanya berorientasi pada transfer ilmu, tapi juga tuntunan dan 

tuntutan untuk mengamalkannya. Pesantren mayoritas hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam (kitab kuning) sebagai inti 

kurikulumnya, serta tidak mengajarkan pengetahuan umum. Kurikulum 

Pesantren ditetapkan secara mandiri oleh kyai dan tidak memasukkan 

kurikulum negeri.12 

Pesantren secara historis telah mendokumentasikan berbagai 

peristiwa Sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran agama 

Islam di Indonesia, Pesantren merupakan saksi utama dan sarana 

penting bagi kegiatan Islamisasi tersebut. Perkembangan dan dan 
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Modernisasi.‖..., hlm. 14 



100 

 

 

kemajuan masyarakat Islam Nusantara, tidak mungkin terpisahkan dari 

peranan yang dimainkan Pesantren. Besarnya arti Pesantren dalam 

perjalanan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi 

Pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mengakar 

kuat dari budaya asli bangsa Indonesia.13 

Pesantren adalah lembaga pendidikan khusus Islam. Prinsip 

Pendidikan Pesantren adalah memberikan pengetahuan kepada anak 

didik yang berhubungan dengan agama Islam. Tujuan pendidikan 

Pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan 

penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan 

mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan 

kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan 

bermoral, serta menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan 

bersih hati. Selain itu, tujuan pendidikan Pesantren bukanlah untuk 

mengejar kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan 

kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan 

pengabdian kepada Tuhan.Apa pun usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan Pesantren di masa kini dan masa yang akan datang harus 

tetap pada prinsip ini.14 Tujuan Pesantren ini pada gilirannya akan 

menjadi faktor motivasi bagi para santri untuk melatih diri menjadi 

seorang yang ikhlas di dalam segala amal perbuatannya dan dapat 

berdiri sendiri tanpa menggantungkan sesuatu kecuali kepada Tuhan. 

Pendidikan tradisional ini masih sangat dianggap kolot, 

konvensional dan tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi pada 

sisi yang lain pendidikan tradisional pada kenyataanya memiliki akar 

yang kuat yang ikut serta membangun peradaban manusia. Salah satu 

contohnya mengenai pendidikan Pesantren yang bergelut dengan mata 

pelajaran kitab dan proses pembelajaran yang diletakkan dimusholla 

ataupun di masjid-masjid.15 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan 

pendidikan Pesantren adalah mendidik manusia yang mandiri, 

berakhlak mulia, serta bertaqwa. Berdasarkan tujuan tersebut, maka 

yang paling ditekankan adalah pengembangan watak pendidikan 

individual. Santri dididik sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 

dirinya, sehingga di Pesantren dikenal prinsip-prinsip dasar belajar 

tuntas dan maju berkelanjutan. Bila di antara para santri ada yang 

memiliki kecerdasan dan keistimewaan dibandingkan dengan yang 

lainnya, mereka akan diberi perhatian khusus dan selalu didorong untuk 

                                                 
13

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999, hlm 184. 
14

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam..., hlm 185. 
15

Fakhrurrazi, ―Dinamika Pendidikan Dayah Antara Tradisional dan Modern,‖ At-

Tafkir X, no. 2 (2017): hlm 100–111 
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terus mengembangkan diri, serta menerima kuliah pribadi secukupnya. 

Para santri diperhatikan tingkah laku moralnya dan diperlakukan 

sebagai makhluk yang terhormat sebagai titipan Tuhan yang harus 

disanjung. Kepada mereka ditanamkan perasaan kewajiban dan 

tanggung jawab untuk melestarikan dan menyebarkan pengetahuan 

mereka tentang Islam. 

Perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman 

yang modern. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur 

budaya masyarakat seringkali membentur pada aneka kemapanan. 

Akibatnya ada keharusan untuk mengadakan upaya kontekstualisasi 

bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan dinamika modernisasi, 

tak terkecuali dengan sistem pendidikan Pesantren. Perkembangan 

dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman yang modern. Karena 

itu, sistem pendidikan Pesantren harus melakukan upaya-upaya 

konstruktif agar tetap relevan dan mampu bertahan. 

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003  Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan mengatur tentang pendidikan agama, yang 

mencakup Pesantren. Sehubungan dengan itu, seluruh Pesantren yang 

ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

serta menjalankan seluruh prosedur yang terdapat dalam peraturan 

tersebut. Namun sebagaian Pesantren tidak mau mengikuti peraturan 

undang-undang dimaksud dan terus melaksanakan sistem pendidikan  

tradisional. Menurut Azyumardi Azra, kekolotan Pesantren dalam 

mentransfer hal-hal yang berbau modern itu merupakan sisa-sisa dari 

respon Pesantren terhadap kolonial Belanda. Lingkungan Pesantren 

merasa bahwa sesuatu yang bersifat modern, yang selalu mereka 

anggap datang dari Barat, berkaitan dengan penyimpangan terhadap 

agama.16 Oleh sebab itu, mereka melakukan isolasi diri terhadap 

sentuhan perkembangan modern sehingga membuat Pesantren dinilai 

sebagai penganut Islam tradisional. 

Dalam sistem pendidikan Pesantren tradisional tidak dikenal 

adanya kelas-kelas sebagai tingkatan atau jenjang pendidikan. 

Seseorang dalam belajar di Pesantren tergantung sepenuhnya pada 

kemampuan pribadinya dalam menyerap ilmu pengetahuan. Semakin 

cerdas seseorang, maka semakin singkat ia belajar.17 Menurut tradisi 

Pesantren, pengetahuan seorang santri diukur dari jumlah buku-buku 

                                                 
16

Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Jakarta: Paramadina, 1997,  hlm. xvi. 
17

Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang: 

Kalimasahada Press, 1993, hlm. 37. 
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atau kitab-kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama 

mana ia telah berguru. Jumlah kitab-kitab standar berbahasa Arab yang 

harus dibaca (kutubul muqarrarah) telah ditentukan oleh lembaga-

lembaga Pesantren. Dengan demikian, dalam Pesantren tradisional 

kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning) dijadikan mata kajian, sekaligus 

sebagai sarana penjenjangan kemampuan santri dalam belajar. Satuan 

waktu belajar tidak ditentukan oleh kurikulum atau usia, melainkan 

oleh selesainya kajian satu atau beberapa kitab yang ditetapkan. 

Pengelompokan kemampuan santri juga tidak didasarkan semata-mata 

kepada usia, tetapi kepada taraf kemampuan santri dalam mengkaji dan 

memahami kitab-kitab tersebut.18 

Dalam Pesantren tradisional, untuk menentukan kitab mana yang 

akan dikaji dan diikuti oleh seorang santri tidak secara ketat ditentukan 

oleh kyai atau Pesantren, melainkan justru diserahkan kepada santri itu 

sendiri. Hal ini karena santri yang meneruskan pendidikan ke 

Pesantren, terutama Pesantren besar, dianggap telah mampu untuk 

mengukur kemampuannya, sehingga Pesantren atau kyai hanya 

membimbing tentang cara menentukan pilihan kajian.19 

Sistem pengajaran di Pesantren dalam mengkaji kitab-kitab Islam 

klasik (kitab kuning) menggunakan dua metode yaitu yaitu metode 

sorogan dan wetonan. Metode sorogan, santri menghadap guru seorang 

demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kyai 

membacakan pelajaran yang berbahasa Arab itu kalimat demi kalimat 

kemudian menterjemahkannya dan menerangkan maksudnya. 

Sedangkan santri menyimak dan memberi catatan pada kitabnya untuk 

mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh kyai. Metode wetonan, 

di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling 

kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Santri membawa kitab 

yang sama dengan kitab kyai dan menyimak kitab masing-masing serta 

membuat catatan padanya.20 

Proses pendidikan di Pesantren berlangsung selama 24 jam. 

Dalam Pesantren tradisional, penjadwalan waktu belajar tidaklah terlalu 

ketat. Timing dan alokasi waktu bagi sebuah kitab yang dikaji biasanya 

disepakati bersama oleh kyai dan santri sesuai dengan pertimbangan 

kebutuhan dan kepentingan bersama. Dapat saja waktu 24 jam hanya 
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A. Wahid Zaini, Orientasi Pondok Pesantren Tradisional Dalam Masyarakat 

Indonesia”, Dalam Tarekat, Pesantren, dan Budaya Lokal, Ed. M. Nadim Zuhdi et.al. : , 

1999. Surabaya: Sunan Ampel Press, 1999, hlm. 79–80. 
19

Ahmad Qodri A. Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar 

Yogyakarta: LKIS, 2000. 
20

M. Habib Chirzin, Agama dan Ilmu dalam Pesantren, dalam Dawam Rahardjo, 

Pesantren Dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, 1988. 
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dimanfaatkan empat atau lima jam untuk istirahat, sedangkan sisanya 

untuk proses belajar mengajar dan beribadah, baik secara kolektif 

maupun secara individual. Pendidikan Pesantren sangat menekankan 

aspek etika dan moralitas. Proses pendidikan di sini merupakan proses 

pembinaan dan pengawasan tingkah laku santri yang seharusnya 

merupakan cerminan ilmu yang telah diperoleh. Pembinaan dan 

pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan peneladanan langsung 

oleh kyai dan pengurus sebagai kepanjangan tangan dari kyai, mulai 

dari urusan ibadah sampai pada urusan keseharian santri.21 

Penelitian Pesantren tradisional dalam Disertasi ini  dibatasi 

aplikasinya pada Dayah Tradisional di lembaga pendidikan Islam 

Bustanul Ulum Diniyah Islamiah (LPI BUDI) Sukon Tungkop Aceh.  

3. Manajemen Pendidikan Dayah Modern 

Modernisasi pendidikan Dayah, merupakan tantangan dari arus 

perkembangan zaman. Karena itu, sangat dituntut adanya arus 

modernisasi juga dalam pendidikan Dayah tradisional di lembaga 

pendidikan Islam Bustanul Ulum Diniyah Islamiah (LPI BUDI) Sukon 

Tungkop Aceh.  Sesuai kontek zaman, modernisasi Dayah dapat 

dilaksanakan oleh Dayah yang menjadi salah satu jenis lembaga 

pendidikan yang tidak kalah penting dibanding dengan jenis pendidikan 

yang ada di Indonesia.  

Munculnya modernisasi pendidikan Islam di Aceh dimulai sejak 

masuknya pemikiran pembaharuan Islam ke Nusantara pada awal abad 

ke-20. Munculnya pemikiran pembaharuan pendidikan Islam diilhami 

oleh upaya modernisasi di dunia Islam secara internasional oleh 

pelopor pembaharuan Islam melalui karya-karya mereka dan implikasi 

kontribusi dalam bentuk pemikiran dan kiprahnya dalam bidang 

pendidikan menjadi roh untuk mengembangkan usaha modernisasi 

pendidikan Islam di Aceh.22 

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003  Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2007  tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan mengatur tentang pendidikan agama, membuat 

Pesantren  harus bersedia membuka diri terhadap sistem pendidikan 

modern yang bersumber dari luar Pesantren.Salah satu agenda penting 

Pesantren dalam kehidupan dewasa ini adalah memenuhi tantangan 

modernisasi yang menuntut tenaga trampil di sektor-sektor kehidupan 

modern. Maka muncullah Pesantren modern.  

                                                 
21

Zaini, Orientasi Pondok Pesantren Tradisional dalam Masyarakat Indonesia”, 

Dalam Tarekat, Pesantren, dan Budaya Lokal, Ed. M. Nadim Zuhdi et.al., 1999, hlm. 10 
22

Ismet Nur, ―Modernisasi Dayah di Kabupaten Aceh Tengah,‖ Disertasi Program 

Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara (2019), hlm. 1–390 
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Mata kajian di Pesantren modern lebih luas, tidak terbatas pada 

kitab-kitab Islam klasik saja, tetapi juga pada kitab-kitab yang termasuk 

baru, di samping telah masuknya ilmu-ilmu umum dan kegiatan-

kegiatan lain seperti pendidikan ketrampilan dan sebagainya. 

Penjenjangan pendidikannya telah mengikuti seperti yang lazim pada 

sekolah-sekolah umum,meliputi SD/Tingkat Ibtidaiyah, SMP/Tingkat 

Tsanawiyah, SMU/Tingkat Aliyah, danbahkan Perguruan Tinggi. 

Sistem pengajaran dalam Pesantren modern tidak semata-mata tumbuh 

atas pola lama yang bersifat tradisional, tetapi juga telah dilakukan 

suatu inovasi dalam pengembangan sistem pengajaran tersebut. Sistem 

pengajaran yang diterapkan tersebut adalah sistem klasikal, sistem 

kursus-kursus, dan sistem pelatihan yang menekankan pada 

kemampuan psikomotorik.23 

Penelitian Pesantren modern dalam Disertasi ini dibatasi 

aplikasinya pada Dayah Nura di Yayasan Pendidikan Islam Nurul 

Rasyad Al Aziziyah atau disingkat dengan YPI NURA (YPI Nurul 

Rasyad Al Aziziyah) yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan 

Km. 115 Lorong Andalas Gampong Mesjid Runtoh Kec. Pidie Kab. 

Pidie Prov. Aceh. 

Dayah Nura didirikan pada tanggal 10 Desember 2006 M / 19 

Zulka‘dah 1427 H. Sejak awal berdirinya Dayah NURA 

menyelenggarakan pendidikan berbasis Dayah Salafiyah (Tradisional) 

dengan mengkaji kitab-kitab kuning. Pada tahun 2015 YPI NURA telah 

mengintegrasikan pola pendidikan dengan membuka Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), tahun berikutnya disusul Madrasah Aliyah (MA) di 

bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag 

RI) dan tahun 2020 YPI Nura Membuka Balai Latihan Kerja 

Komunitas Jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) binaan 

langsung Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker 

RI). 

Yayasan Pendidikan ini sudah berjalan 17 tahun dengan laju 

pertumbuhan pendidikan yang semakin meningkat, terutama pada 

program-program yang setiap tahunnya ada penambahan. Yayasan ini 

telah mengelola dua jenis pendidikan yaitu  pendidikan Formal dan 

Non Formal yang telah menggunakan sistem klasikal dan dipandu 

dengan sistem pendidikan modern dengan mengikuti perkembangan 

teknologi dan informasi sehingga diharapkan para santri lulusan YPI 

Nura  ini menjadi lulusan yang punya kompetensi dan memiliki etika 

yang baik dalam masyarakat serta memiliki komitmen kuat dan rasa 
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Bahri Ghazali, Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan Kasus Pondok 

Pesantren An-Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001, 

hlm. 12. 
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cinta pada agama. Perpaduan dua dimensi, IMTAQ dan IPTEK bagi 

santri-santri merupakan orientasi program yayasan ini untuk 

melahirkan generasi-generasi Islam yang handal. 

Pola pendidikan yang diterapkan adalah Pola Integratif, dimana 

santri mengikuti pendidikan Dayah dan Madrasah secara bersamaan. 

Para santri menetap di Asrama Dayah, mengikuti semua aktivitas dan 

aturan yang berlaku, seperti Shalat berjama‘ah 5 Waktu, Baca Ratib Al 

Haddad & Ratib lainnya, Shalat Dhuha, Baca Surah Yasin Sebelum 

Magrib, Latihan Berbahasa Asing, Berolah Raga dan lain-lain. 

Kurikulum di Dayah NURA ini mengadopsi Kurikulum yang 

digunakan di Ma‘hadul Ulumud Diniyah (MUDI) Samalanga dan 

berkolaborasi dengan Kurikulum dari Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan-Jawa Timur. Sedangkan untuk Madrasah Menggunakan 

Kurikulum 2013 (K13) sebagai kurikulum standar pemerintah 

sebagaimana sekolah umum lainnya. 

Visi YPI NURA adalah mencetak generasi muslim yang pumya 

kemampuan intelektual, mandiri dengan perpaduan iman dan taqwa 

serta semangat juang yang tinggi dalam menegakkan panji-panji agama 

islam. YPI NURA ini menempatkan diri sebagai salah satu pusat 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang islami serta 

berwawasan ilmiah yang nantinya akan mampu beradaptasi dengan 

perkembangan pendidikan. 

Sedangkan Misi YPI NURA adalah menyelenggarakan, 

melaksanakan dan melestarikan Pendidikan Salafiyah dengan 

pembekalan keterampilan dibidang IPTEK dan Usaha Tepat Guna. 

Yayasan Pendidikan Islam Nurur Rasyad Al-Aziziyah (YPI  NURA) , 

menyelenggarakan pendidikan kitab-kitab klasik dengan menggunakan 

metode salafiyah serta memberikan mereka pendidikan formal dan 

keterampilan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. 

Untuk Pendidikan formal YPI NURA telah mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Unggul NURA (MTs Unggul NURA) dan 

Madrasah Aliyah Swasta Unggul NURA (MAS Unggul NURA). 

Disamping pendidikan formal, yayasan ini juga menyelengarakan 

pendidikan non formal berupa pendidikan Dayah sebagaimana 

lazimnya di Dayah-Dayah lainnya yang ada di Aceh. Disamping itu 

juga santri dibekali dengan muhadatsah bahasa Arab dan conversation 

bahasa Inggris. 

Untuk memperluas program pendidikan YPI NURA, beberapa 

unit pendidikan telah diintegrasikan dalam upaya untuk memberikan 

pengalaman belajar yang holistik. Program ini mencakup pidato dalam 

empat bahasa, yaitu Indonesia, Arab, bahasa daerah, dan Inggris, 

dengan tujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan 
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berkomunikasi lintas budaya. Selain itu, penekanan diberikan pada 

pembelajaran Dalailul Khairat, memberikan pemahaman mendalam 

tentang nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. 

Adapun pengembangan keterampilan bahasa, program ini 

mencakup pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai 

bagian integral dari kurikulum. Selain itu, kegiatan muhadarah dan 

latihan dai juga diimplementasikan untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengasah keterampilan berbicara dan memimpin 

diskusi. 

Pentingnya literasi digital diakui melalui penambahan unit 

pembelajaran komputer. Siswa diajak untuk mengembangkan 

keterampilan teknologi informasi guna mempersiapkan mereka untuk 

menghadapi tantangan dunia modern. Program olahraga juga menjadi 

bagian penting dari kurikulum untuk mendukung kesehatan fisik dan 

keseimbangan kehidupan siswa. 

Selanjutnya, pengenalan Belajar Qari akan memungkinkan siswa 

untuk mengasah kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan 

benar. Tak ketinggalan, pengembangan aspek spiritual diperkuat 

melalui kegiatan dzikir, shalawat, dan latihan hadra yang dirancang 

untuk mendukung pertumbuhan rohaniah siswa. 

Dengan demikian, melalui penambahan beragam unit pendidikan 

ini, YPI NURA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang komprehensif, mendukung perkembangan holistik 

siswa dalam aspek bahasa, keagamaan, teknologi, olahraga, dan 

spiritualitas. 

Adapun kurikulum yang diberlakukan di YPI NURA memadukan 

dua kurikulum, kurikulum formal dan kurikulum non formal. 

Kurikulum formal bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olah raga dan kemenag, untuk menunjang pendidikan sekolah 

Tsanawiyah dan Aliyah. Sedangkan kurikulum non formal NURA 

menggunakan kurikulum Dayah salafiyah, dengan pendalaman kitab-

kitab turats yang berbahasa Arab gundul karangan ulama-ulama salaf, 

sehingga para santri mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas dan 

komprehensif. 

Ada beberapa program yang terdapat di YPI NURA yaitu antara 

lain program setahun bisa paham kitab kuning yang terlaksana berkat 

kerjasama Dayah NURA dengan Pondok Pesantren SIDOGIRI 

Pasuruan Jawa Timur, dengan mengirimkan guru khusus dan metode  

program ini diberi nama Al Miftah Lil ‗ulum. 

 Program bahasa Inggris terlaksana berkat kerjasama antara 

Dayah NURA dengan Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah 

(DALWA) Bangil Pasuruan Jawa Timur, juga dengan mengirimkan 
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guru khusus. Program Tahfiz Al-Quran yang dimulai Tahun pada 

Pelajaran 2021/2022 ini dengan membuka kelas tahfiz Al-Qur‘an (1 

kelas), dimana para santri tahfiz tersebut nantinya diasuh oleh guru 

tahfiz khusus yang direkrut melalui seleksi. Latihan kerja 

Komputerisasi yang merupakan binaan langsung Kementerian Tenaga 

Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), dimana santri tingkat 

Aliyah di Dayah NURA akan dibekali skill Kejuruan Teknologi 

Informasi (TIK) minimal Microsoft Office dan Desain Grafis Sesuai 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbaru, 

bersertifikat yang berlaku Nasional bila lulus Uji Kompetensi. Ada juga 

latihan kerja menjahit yang diberikan khusus untuk santri Aliyah Putri 

yang Programnya juga Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) terbaru. 

 Perbandingan Sistem Pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah B.

Modern 

1. Sistem Pendidikan Dayah Tradisional 

Dayah adalah lembaga pendidikan khusus Islam di Aceh.  Prinsip 

Pendidikan Dayah adalah memberikan pengetahuan kepada anak didik 

yang berhubungan dengan agama Islam. Tujuan pendidikan Dayah 

tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan 

penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan 

mempertinggi semangat.Kegiatan pendidikan bukan hanya berorientasi 

pada transfer ilmu, tapi juga tuntunan dan tuntutan untuk 

mengamalkannya. Dayah tradisional mengajarkan ilmu-ilmu agama 

Islam (kitab kuning) sebagai inti kurikulumnya, serta tidak 

mengajarkan pengetahuan umum. Kurikulum Dayah ditetapkan secara 

mandiri oleh kyai dan tidak memasukkan kurikulum negeri. Dalam 

sistem pendidikan Dayah tradisional tidak dikenal adanya kelas-kelas 

sebagai tingkatan atau jenjang pendidikan. Seseorang dalam belajar di 

Dayah tradisional tergantung sepenuhnya pada kemampuan pribadinya 

dalam menyerap ilmu pengetahuan. Dayah tradisional Aceh  

merupakan  Dayah Salafiyah dengan pendekatan tradisional. Hal ini 

telah berlangsung sejak awal pertumbuhannya.24  

Membandingkan sistem Pendidikan Dayah tradisional dan 

modern terlihat beberapa perbedaan antara lain dalam dalam struktur 

Pendidikan, metode pengajaran, kurikulum dan lingkungan 

Pembelajaran. Sistem pendidikan Dayah tradisional menjalankan 

system Pendidikan yang  nyaris tak berubah sejak ratusan tahun, baik 
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Al Mawardi, ―Reformulasi dan Reorientasi Sistem Pendidikan Dayah dalam 

Menghadapi Tantangan Global,‖ Pendidikan & Syariat Islam(2010), hlm. 257–270. 
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struktur Pendidikan, metode pengajaran, kurikulum dan lingkungan 

pembelajaran.25  

a. Struktur Pendidikan 

Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara 

individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab 

klasik, berbahasa Arab. Kitab-kitab ini menjadi sumber utama dalam 

proses pembelajaran, di mana santri diajarkan untuk mendalami 

teks-teks yang menjadi acuan dalam kajian keagamaan. Pendekatan 

ini menciptakan suasana yang mendalam dalam memahami agama, 

yang tidak hanya mencakup aspek teori, tetapi juga melibatkan 

pengamalan dan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam. 

Penjenjangan pada Pendidikan Dayah tradisional atau Dayah 

Salafiyah tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan 

tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab 

tertentu, santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang 

lebih tinggi tingkat kesukarannya. Dengan demikian, santri memiliki 

kesempatan untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam dan 

sistematis, sesuai dengan kemampuan dan kemajuan mereka. 

Pendekatan ini sesungguhnya sejalan dengan salah satu prinsip 

pembelajaran modern, yang dikenal dengan pendekatan belajar 

tuntas (mastery learning). Dalam mastery learning, pembelajaran 

dilakukan dengan fokus pada penguasaan materi secara menyeluruh 

sebelum melangkah ke materi berikutnya. Seorang santri tidak akan 

melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sebelum benar-benar 

menguasai materi pada tingkat sebelumnya. Pendekatan ini 

memungkinkan santri untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam dan terstruktur, sesuai dengan prinsip dasar pendidikan 

yang menekankan pada kualitas pemahaman, bukan hanya 

kecepatan dalam menyelesaikan materi. 

Dayah Salafiyah tetap mempertahankan kemurnian identitas 

asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi-aI-

din). Proses pembelajaran di Dayah tidak hanya bertujuan untuk 

menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga 

untuk menciptakan generasi yang memahami dan mengamalkan 

ajaran agama secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Metode Pengajaran 

Pendidikan Dayah tradisional (salafiyah)  mengedepankan 

sikap kekeluargaan. Lingkungan pendidikan ini memberikan 

perhatian besar pada hubungan antarsantri, guru, dan masyarakat 
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sekitar, yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan keikhlasan. 

Dalam konteks ini, kekeluargaan tidak hanya terbatas pada 

hubungan darah, tetapi juga mencakup hubungan emosional yang 

terjalin melalui proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 

Sikap saling menghargai, saling menghormati, dan hidup saling 

bersaudara menjadi fondasi utama dalam menciptakan suasana 

harmonis di dalam Dayah.26 Hal ini memungkinkan terciptanya 

lingkungan yang kondusif untuk pembentukan karakter santri.  

kebersamaan, keikhlasan, kerelaan beramal, hidup saling 

bersaudara, saling menghargai, saling menghormati, hidup 

sederhana, mandiri, independen, bekerja ikhlas, taat pada kyai, tekun 

belajar, gemar beribadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kekeluargaan antara satu sama lainnya. 

c. Kurikulum 

Pendidikan Dayah memiliki beberapa fungsi, di antara 

fungsinya adalah; pendalaman pengetahuan tentang agama, tarbiyah 

al akhlaq (pembentukan kepribadian/budi pekerti) dan 

pengembangan masyarakat atau pusat rehabilitasi sosial. Dalam 

pandangan lain, fungsi Dayah adalah menegakkan, dan memelihara 

agama, serta reproduksi ulama. Tujuan pendidik Dayah tradisional 

pada umumnya lebih memprioritaskan capaian substansial keilmuan 

ketimbang capaian-capaian formal (izajah). Walaupu demikian tetap 

ada tuntutan yang mendesak agar ada re-presepsi terhadap 

pemahaman kitab kuning (yellow book) yaitu bukan sekedar 

memahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Bahkan 

tidak sekedar kitab kuning, tetapi juga mungkin memahami kitab 

putih, hitam, merah, dan kitab biru. Tuntutan untuk memahami 

komprehensitas konteks dari literatur klasik merupakan tuntutan 

yang amat mendasar sebagai syarat kualifikasi keilmuan dalam 

rangka menjawab berbagai tantangan global. 

Proses belajar pada Pendidikan Dayah pada umumnya lebih 

banyak menghafal ketimbang kemampuan memahami dan menalar. 

Kemampuan mengingat dan menghafal bukan sesuatu yang tidak 

penting, akan tetapi mesti seimbang dengan kemampuan menalar, 

sebab kalau dimensi menalar dilemahkan maka dengan sendirinya 

santri menjadi tidak mempunyai daya kritis yang memadai. 

Konsekuensinya, proses pendidikan hanya bersifat transfer of 

knowledge (memindahkan pengetahuan) dan mengabaikan proses 
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pendalaman pemahaman serta kajian kritis. Begitu juga dengan 

literatur yang dikaji, sebaiknya bukan hanya terbatas pada kitab 

yang sudah menjadi barang jadi seperti fahtul muin, fathul wahab 

tetapi diprioritaskan pada ilmu metodologi seperti: ushul fiqh, tarikh 

tasyri‟ dan semacamnya. 

d. Lingkungan Pembelajaran 

Dayah yang merupakan tempat masyarakat belajar (learning 

society) juga merupakan sumber informasi bagi masyarakat 

sekitarnya. Informasi ini bukan hanya sebatas pada informasi agama 

saja, tetapi juga meliputi masalah-masalah kehidupan seperti; 

persoalan pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Sistem Pendidikan Dayah Modern 

Modernisasi pendidikan Dayah di Aceh dimulai sejak masuknya 

pemikiran pembaharuan Islam ke Nusantara pada awal abad ke-20. 

Munculnya pemikiran pembaharuan pendidikan Islam  yang  diilhami 

oleh upaya modernisasi di dunia Islam secara internasional oleh 

pelopor pembaharuan Islam melalui karya-karya mereka dan implikasi 

kontribusi dalam bentuk pemikiran dan kiprahnya dalam bidang 

pendidikan menjadi roh untuk mengembangkan usaha modernisasi 

pendidikan Dayah di Aceh 

Pendidikan Dayah termasuk lembaga yang diatur Pemerintah 

melalui Undang undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 ayat 3 undang-undang 

ini menyatakan bahwa ―Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan 

pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.‖ Kurikulum 

pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan‖.27 

Hal ini berarti Dayah sebagai salah satu pendidikan keagamaan seperti 

halnya Pesantren wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan.  

Berdasarkan Undang undang No 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren   pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa  Dayah adalah lembaga 

yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, 

organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan  menyemaikan akhlak 

mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin. Dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2020 

diatur seluruh hal yang berhubungan dengan pendirian dan prosedural 

penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 mengatur tentang penjaminan 
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mutu pendidikan Dayah, pendanaan serta pengelolaan data dan 

informasi. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 

2021 mengatur tata cara penyelenggaraan sistem informasi manajemen 

pendidikan Dayah. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman tata 

kelola data pendidikan Dayah melalui Aplikasi berbasis web yang 

bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergi bagi 

seluruh pemangku kepentingan. 

Bila pendidikan Dayah tradisional Aceh merupakan Dayah 

Salafiyah dengan pendekatan tradisional, pendidikan Dayah modern 

merupakan Dayah Khalafiyah. Dayah Khalafiyah adalah lembaga 

pendidikan Islam yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan 

menggunakan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, 

baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, 

SMU, dan SMK), atau nama lainnya tetapi tetap pendekatan klasikal.28 

Adapun pendekatan pendidikan Dayah modern ini (khalafiyah) bersifat 

komprehensif dengan metode pengajaran interaktif, kurikulum yang 

diversifikasi, fasilitas dan teknologi serta pemberdayaan sosial. 

3. Perbandingan Sistem Pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah 

Modern 

Dayah tradisional merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

masih mempertahankan metode pembelajaran klasik, seperti sorogan 

dan bandongan. Dalam metode sorogan, santri membaca dan 

memahami kitab secara individu di bawah bimbingan guru, sementara 

metode bandongan dilakukan secara kolektif, di mana seorang guru 

membacakan kitab dan santri mencatat serta memahami isinya. Materi 

yang diajarkan di dayah tradisional umumnya berfokus pada kitab-kitab 

klasik (turats) yang mencakup ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, dan 

hadis. Dayah tradisional cenderung tidak mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan umum seperti sains dan matematika dalam kurikulumnya. 

Akibatnya, santri yang belajar di sistem ini lebih mendalami ilmu 

agama secara mendalam, tetapi memiliki keterbatasan dalam bidang 

ilmu umum yang semakin berkembang. 

Di sisi lain, Dayah modern telah mengalami perubahan signifikan 

dalam pendekatan pendidikan. Selain tetap mempertahankan ajaran 

agama Islam sebagai dasar utama, Dayah modern juga telah 

mengadopsi kurikulum nasional, yang mencakup mata pelajaran umum 

seperti sains, teknologi, bahasa asing, dan keterampilan vokasional. 

Metode pembelajaran di Dayah modern lebih interaktif, dengan 

penggunaan teknologi dan pendekatan saintifik dalam mengajarkan 
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materi. Sistem ini memungkinkan santri mendapatkan pemahaman 

yang lebih luas, tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga dalam ilmu 

umum yang dapat menunjang masa depan mereka di berbagai bidang 

profesi. 

Secara ringkas dapat dijelaskan beberapa perbedaan antara 

Pendidikan Dayah tradisional dengan Pendidikan Dayah modern, 

diantaranya dalam metode pengajaran. Metode pengajaran  Pendidikan 

Dayah tradisional adalah sebagai berikut:29  

a. Guru mengajar, murid menyimak  

b. One man show dimana guru menjadi satu-satunya pelaku pendidikan 

c. Tatanan bangku yang berurutan  

d. Masih diberlakukan bentuk hukuman fisik bagi siswa yang tidak 

taat. 

Sedangkan pada pendidikan Dayah modern proses belajar 

mengajarnya adalah sebagai berikut:  

a. Guru sebagai fasilitator  

b. Peserta didik juga pelaku pendidikan  

c. Memanfaatkan media pembelajaran  

d. Tidak melakukan hukuman fisik  

e. Tempat pembelajaran bisa dimana saja. 

Dalam aspek keadilan, Dayah modern menawarkan kesempatan 

yang lebih luas bagi santri untuk mengembangkan kompetensi di 

berbagai sektor. Sistem pembelajarannya lebih terbuka dan inklusif, 

sehingga santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi atau berkarier di bidang non-religius jika mereka 

menginginkannya. Sementara itu, sistem di Dayah tradisional 

cenderung lebih eksklusif dalam pendekatan pendidikan, yang 

membuat santri lebih terbatas dalam pilihan masa depan mereka. 

Dengan kata lain, Dayah modern lebih memberikan kesetaraan 

kesempatan bagi santri untuk berkembang di berbagai bidang ilmu dan 

profesi, dibandingkan dengan sistem tradisional yang masih sangat 

berfokus pada kajian agama tanpa keterbukaan terhadap ilmu lain. 

Berdasarkan perbedaan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan 

yang cukup jauh mengenai  sistem  dari pendidikan Dayah tradisional 

dan modern. Perbedaan sistem ini tentu berpengaruh terhadap output 

yang dihasilkan. Pendidikan Dayah tradisional lebih menekankan pada 

nilai-nilai moral dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, sehingga lulusan yang dihasilkan lebih mapan dan diterima 

ditengah-tengah masyarakat. Sementara dalam dayah modern 
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pendidikan cukup memprihatinkan, dimana terdapat ketidak 

seimbangan dalam menerima pengetahuan dan tekhnologi, sehingga 

sering terjadi tawuran antar pelajar, kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh oknum dalam pendidikan itu sendiri, sampai pada bejatnya moral 

seorang guru. 

Dalam struktur dan kepemimpinan  Pendidikan Dayah tradisional 

bertumpu pada peran utama pimpinan Dayah. Dalam mengambil 

keputusan strategis, pendidikan Dayah Tradisional memiliki fondasi 

yang kuat pada kepemimpinan Dayah. Sementara Dayah Modern 

mengadopsi sistem manajemen yang lebih formal dengan jabatan yang 

jelas dalam kerangka organisasi, yang didukung oleh target hasil 

spesifik.30 

Tata kelola Dayah, sebagai lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia, mengalami perbedaan signifikan antara model tradisional 

dan modern. Dayah tradisional umumnya mengandalkan sistem 

manajemen sederhana yang berpusat pada otoritas seorang kyai atau 

pimpinan spiritual. Dalam struktur ini, kyai memegang peran sentral 

dalam pengambilan keputusan, pengajaran, dan pengawasan kegiatan 

sehari-hari santri. Pendekatan ini menekankan pada transmisi ilmu 

agama secara langsung dari kyai kepada santri melalui metode 

pengajaran klasik seperti pengajian kitab kuning. Selain itu, Dayah 

tradisional cenderung mempertahankan kurikulum yang fokus pada 

studi keagamaan tanpa banyak memasukkan mata pelajaran umum atau 

keterampilan modern. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian 

ajaran dan tradisi Islam sebagaimana yang telah diwariskan oleh ulama 

terdahulu.31 

Dayah modern mengadopsi sistem manajemen yang lebih 

terstruktur dengan pembagian tugas dan jabatan yang jelas dalam 

organisasi. Struktur kepemimpinan mencakup berbagai posisi seperti 

kepala sekolah, wakil kepala, dan staf administrasi yang bekerja secara 

kolektif dalam pengambilan keputusan. Kurikulum di Dayah modern 

dirancang secara integratif, menggabungkan pendidikan agama dengan 

mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. 

Selain itu, dayah modern seringkali dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung seperti laboratorium, perpustakaan modern, dan akses 

teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran. 
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Pendekatan ini bertujuan mempersiapkan santri agar mampu bersaing 

di dunia modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.32 

Perbedaan juga terlihat di bidang kurikulum. Pendidikan   Dayah 

Tradisional mengedepankan kurikulum berbasis kitab-kitab klasik, 

sementara Dayah Modern mengintegrasikan kurikulum nasional dan 

kitab sebagai dasar pembelajaran. Sistem belajar-mengajar Dayah 

Tradisional lebih mengedepankan tradisi guru membaca dan murid 

mendengarkan, sedangkan Dayah Modern menerapkan pendekatan 

interaktif dengan menggunakan metode Halaqah atau ruangan belajar.33 

Dalam hal tempat belajar dan sarana, Dayah Tradisional 

cenderung mempertahankan pola tradisional dengan santri mondok di 

Dayah dan penggunaan ruangan belajar sederhana. Di sisi lain, Dayah 

Modern mengusung pendekatan yang lebih modern dengan ruangan 

belajar yang terstruktur dan fasilitas yang lebih lengkap.34 

Penggajian guru dan murid juga menjadi perbedaan signifikan 

antara keduanya. Dayah Tradisional, guru tidak dijanjikan honor 

khusus, sementara di Dayah Modern, honorarium guru pembimbing 

ditentukan secara jelas berdasarkan SK kepala ma'had. Selain itu, 

dalam Dayah Modern, guru pembimbing memiliki batasan waktu yang 

jelas, sementara pada  Dayah Tradisional, bimbingan guru kepada 

murid bersifat kontinu tanpa batas waktu yang ditentukan. 

Meskipun demikian, baik Dayah tradisional maupun modern 

memiliki keunggulannya masing-masing. Dayah tradisional tetap 

menjadi pilar dalam menjaga keutuhan ilmu-ilmu Islam klasik dan 

membentuk karakter santri yang memiliki kedalaman spiritual yang 

kuat. Sementara itu, Dayah modern berperan dalam mencetak generasi 

yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki wawasan luas dan 

mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai 

positif dari kedua sistem ini dapat menjadi solusi terbaik untuk 

menciptakan pendidikan Islam yang lebih holistik dan berkeadilan. 
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 Model Penyelenggaraan Pendidikan Dayah menurut Pengaturan C.

Pemerintah Indonesia 

1. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Menurut Undang undang 

nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 

Pendidikan Dayah di Aceh dan Pesantren di Indonesia pada 

umumnya  adalah institusi pendidikan Islam swasta dan diakui sebagai  

bagian dari sistem pendidikan Indonesia.35 Pendidikan Pesantren 

termasuk Dayah dikenal karena keberadaannya yang sudah lama di 

tengah-tengah Masyarakat dan telah banyak memberikan Pendidikan 

kepada para santri. Walaupun memiliki kewenangan untuk 

menjalankan institusi pendidikan dengan independen, Pesantren juga 

sudah sejak lama menerima pendanaan negara walaupun jauh lebih 

sedikit daripada sekolah negeri. Sebagian besar Pesantren termasuk 

Dayah di Aceh didanai oleh sumber daya mereka sendiri. 

Sulitnya menggalang bantuan keuangan yang memadai telah 

berdampak pada kualitas fasilitas dan infrastruktur, serta remunerasi 

guru-guru Pesantren.Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya 

sejumlah kecil Pesantren yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang 

layak, tergantung dari kondisi keuangan pemilik atau organisasi 

mereka. Pesantren NU khususnya dapat berbangga bahwa materi ajar 

mereka mengarahkan langsung Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2007 yang memberikan mandat kepada Menteri Agama untuk 

melaksanakan semua urusan pemerintah terkait agama, termasuk 

Pendidikan keagamaan. 

Prinsip Pendidikan Dayah dan Pesantren adalah memberikan 

pengetahuan kepada anak didik yang berhubungan dengan agama 

Islam. Kebanyakan Pesantren tetap berada di luar sistem pemerintah, 

sehingga mereka tidak bisa dimonitor untuk memenuhi Standar 

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang diatur undang-undang. 

Maka dari itu, tidak seperti sekolah formal, Dayah tidak memiliki 

standardisasi, meskipun terdapat kemiripan di antara sesama Pesantren, 

namun keberagaman juga tetap bagian dari identitas unik mereka. 

Sekalipun semua Pesantren mengajarkan kitab kuning, namun tiap 

Pesantren memiliki keunikannya sendiri sendiri (Rahardjo, 1988). 

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh 

seorang ulama yang mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam 

pemahaman ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah) 

kepada thalabah.Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang 

khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber 

dari kitab kuning (kutub al-turats) dengan tujuan untuk 
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mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan thalabah 

untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (Mutafaqqih Fiddin). Dalam 

dinamika perjalanannya sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, 

Dayah telah secara sah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan memiliki 

harapan untuk menjadi ahli ilmu agama. Namun  UU tersebut belum 

terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang Pendidikan keagamaan, 

UU tentang sistem Pendidikan ini menyatakan bahwa  Dayah sebagai 

satuan Pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), 

berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam 

proses penyelenggaraannya, Dayah sebagai suatu lembaga pendidikan 

tidak lepas dari berbagai problematika yang terjadi, baik itu dari segi 

tatakelolanya, keterbatasan dan ketersediaan sarana prasarananya, 

pembiayaan pendidikan, deskriminatif dan lain-lain, bahkan seiring 

berjalannya zaman permasalahan yang dihadapi pun semakin 

kompleks, dimana Pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan 

lembaga pendidikan modern ditengah berbagai problem yang 

dihadapi.36 

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Hal ini 

berarti bahwa Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain yang 

notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Ada legalitas 

yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, 

tapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan 

Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa 

dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama yang hanya mengatur tentang bagaimana urgensi 

pendidikan keagamaan bagi generasi umat agama di Indonesia.37 

Keberadaan Dayah tidak hanya bisa disebut sebagai suatu 

lembaga pendidikan melainkan juga sebagai lembaga sarana dakwah 

serta syiar Islam dengan konteks sosial keagamaan. Eksistensi Dayah 

dalam pengembangan suatu pendidikan telah teruji lama, hal ini 

ditunjukkan oleh banyaknya para tokoh nasional yang lahir dari 
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Panut, Giyoto dan Yusuf Rohmadi, ―Implementasi Undang- Undang Nomor 18 

Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren,‖ Jurnal Ilmiah 
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lingkungan Dayah hingga saat inipun Dayah tetap berkomitmen serta 

konsisten untuk bisa mewujudkan masyarakat yang memiliki akhlakul 

karimah. Namun sulitnya menggalang bantuan keuangan yang 

memadai telah berdampak pada kualitas, fasilitas dan infrastruktur, 

serta remunerasi guru-guru. Dayah dianggap kurang berkembang dan 

dianggap terbelakang dan kurang partisipatif, maka itu diperlukan 

transformasi terhadap Dayah. Banyak pihak mengharapkan proses 

pengembangan Dayah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak 

internal Dayah, akan tetapi juga perlunya dukungan penuh dari 

pemerintah setempat maupun pusat dalam ranah meningkatkan sumber 

daya manusia dan dalam proses pembangunan seutuhnya.   

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang 

Pesantren, Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama masyarakat 

muslim kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah.38 Pemerintah 

berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas terhadap 

agama apapun sebagaimana secara formal tertuang dalam konstitusi 

Belanda tahun 1855 dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda tahun 

1871.  

Menurut Al Asyari,39 ada dua pertimbangan pemerintah 

melakukan transformasi terhadap Pesantren termasuk Dayah yaitu: 

pertama, Pesantren dianggap sebagai suatu lembaga tradisional yang 

mengalami keterbelakangan serta kurang partisipatif, akan tetapi 

memiliki potensi yang cukup besar dalam hal memobilisasi sumber 

daya lokal, sumber tenaga kerja potensial dan juga sumber dukungan 

politik atau bahkan lebih dari itu Pesantren bisa saja menjadi lembaga 

kekuatan tanding yang potensial. Kemudian yang kedua, Pesantren 

bahkan dapat menjadi instrument untuk dapat mencapai tujuan 

pembangunan dan bisa menjadi instrument dalam menciptakan dan 

melestarikan suatu kekuasaan politik. 

Dayah memulai sejarah baru sejak DPR-RI mengesahkan 

―Undang-Undang Pesantren‖, yaitu Undang Undang nomor 18 Tahun 

2019 tentang Pesantren. Undang-undang No 18 Tahun 2019 ini 

mengatur tatacara Pendidikan di Pesantren. Dayah sebagai sebuah 

Pendidikan Pesantren harus mengikuti peraturan undang-undang ini. 

Model pendidikan Dayah harus disesuaikan dengan pengaturan 

pemerintah Indonesia. Ketentuan undang-undang No 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren memberi pengertian bahwa Dayah termasuk ke 

dalam lembaga Pendidikan yang diatur melalui undang undang Negara 
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Republik Indonesia.Undang Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren memberikan dasar hukum bagi Dayah untuk menerima dana 

dari pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini juga 

memperkenalkan Dayah pada kewajiban sekolah negeri yang harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dayah wajib mengikuti sistem 

penjaminan mutu dan mengikuti standar kurikulum, institusi, murid, 

dan guru.  

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul 

tidak secara tiba-tiba, banyak melewati dinamika yang cukup panjang. 

Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang 

Pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. 

Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 

Tahun 2007 juga menempatkan Pesantren sebagai bagian dari 

pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non-formal. Di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa 

pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli 

ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan 

pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya 

sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan 

keagamaan. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum 

secara utuh mengakui praktik pendidikan Pesantren yang dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang. 

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 

mengatur mengenai Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan, Fungsi 

Dakwah, dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan 

Pendidikan Dayah. Melalui UU Pesantren, penyelenggaraan 

pendidikan Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pendidikan Nasional. UU Pesantren memberikan landasan hukum 

(rekognisi) terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, 

membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, 

nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan 

tenaga kependidikan, serta proses metodologi penjaminan mutu. 

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum 

afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan 

akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta 

landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.40 

                                                 
40
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Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdiri 

dari 9 bagian dan 55 pasal. Adapun struktur undang-undang tersebut 

adalah sebagai berikut.  

a. Ketentuan Umum 

b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup 

c. Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren: 

Bagian 1: Umum  

Bagian 2: Pendirian 

Bagian 3: Penyelenggaraan 

Bagian 4: Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan 

Bagian 5: Pesantren Dalam Fungsi Dakwah 

Bagian 6: Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 

d. Pengelolaan Data dan Informasi 

e. Pendanaan 

f. Kerja Sama 

g. Partisipasi Masyarakat 

h. Ketentuan Peralihan 

i. Penutup 

Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 menjelaskan di 

antaranya adalah: 

 Pertama Pengertian tentang Pesantren. Bab I Pasal 1 

menerangkan bahwa‖ Pesantren adalah lembaga yang berbasis 

masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi 

masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta 

memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari 

sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur 

bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, 

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia‖. Selanjutnya pada pasal 2 menyebutkan 

bahwa Pesantren adalah lembaga pendidikan yang menerapkan 

kurikulum kitab kuning sebagai ciri khas dari Pesantren.41 

Kedua, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pesantren.  BAB II 

menyebutkan: ―Pesantren berasaskan; a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. 

kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan e. kemaslahatan; f. 

multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keberlanjutan; dan j. 

kepastian hukum‖. Pesantren diselenggarakan bertujuan: a) untuk 

membentuk manusia yang unggul dalam segala bidang dan memiliki 

akhlakul karimah, beriman, bertakwa, mandiri, berpaham moderat, 
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cinta tanah air dan mendorong pada kerukunan umat beragama serta 

meningkatnya kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya fungsi Pesantren disebutkan sebagai lembaga pendidikan, 

lembaga dakwah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat. 

Ketiga, BAB III menjelaskan tentang pendirian dan 

penyelenggaraan Pesantren, a.‖ Pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning‖; b. ―Pesantren yang 

menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan 

Pola Pendidikan Muallimin;‖ c. ―Pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan 

umum‖42 

Dalam Undang undang nomor 18 Tahun 2019 dicantumkan 

tujuan diselenggarakan Pendidikan Pesantren yaitu:43 

a. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang 

memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau 

menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. 

b. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat 

dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong 

terciptanya kerukunanhidup beragama. 

c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam 

memenuhi kebutuhan Pendidikan warga negara dan kesejahteraan 

sosial masyarakat. 

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi44  Pendidikan, dakwah 

dan   pemberdayaan Masyarakat. Pesantren terdiri atas: 45 

a. Dayah yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk 

pengkajian kitab kuning; 

b. Dayah yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah 

Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin; atau yang 

menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang 

terintegrasi dengan pendidikan umum. 

Menurut Undang undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Persantren unsur yang harus dipenuhi sebuah Dayah paling sedikit:  

a. Kiyai,  
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b. Santri yang bermukim di Pesantren 

c. Pondok atau Asrama, 

d. Masjid atau Mushala, 

e. Kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan 

Muallimin.  

Adapun yang dimaksud kyai pada UU Pesantren yaitu ―Kiai 

adalah seseorang yang memiliki pendidikan Pesantren, berpendidikan 

tinggi Pesantren dan ahli di bidang agama Islam yang merupakan 

pemimpin dari Pesantren, pendidik, pengasuh dan suri tauladan di 

dalam Pesantren‖.46 Pada pasal 17 disebutkan bahwa Pesantren 

menyelenggarakan pendidikan formal juga non formal yaitu pendidikan 

dasar, yang meliputi: ula dan wustha. Pendidikan menengah atau ulya 

dan pendidikan tinggi yang berbentuk ma‘had Ali. Selanjutnya 

kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan antara kurikulum 

Pesantren dan pendidikan umum yang ditentukan oleh menteri 

pendidikan. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa santri yang sudah 

menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus berhak melanjutkan 

ke jenjang pendidikan sejenis ataupun berbeda, dan santri berhak 

mendapat lapangan pekerjaan. Bunyi pasal berikutnya (pasal 18)  

adalah bahwa Pesantren dapat menyelenggaran pendidikan tinggi atau 

ma‘had Ali dengan program sarjana, megister dan doktor, dan alumni 

dari ma‘had Ali tersebut berhak mendapatkan gelar sarjana dan 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan ijazahnya dapat 

dipergunakan untuk mencari lapangan kerja sebagaimana pendidikan 

umum lainnya. Ijazah yang dikeluarkan pesantern memiliki kedudukan 

yang setara dengan pendidikan formal lainnya, dengan memenuhi 

jaminan mutu pendidikan dari pemerintah.47 

 Mengenai pendanaan Pendidikan, undang-undang nomor 18 

Tahun 2019 tentang Persantren menyebutkan bahwa: ―Penyelenggaran 

pendanaan Pesantren bersumber dari Masyarakat sedangkan 

pemerintah hanya membantu penyelengaraan pendidikan Pesantren‖48. 

Ketentuan pendanaan ini membuat beberapa kyai khawatir. Menurut 

Zain (2021) hal ini dikhawatirkan pemerintah akan memberikan porsi 

yang lebih kecil dalam pendanaan dibandingkan sekolah formal pada 
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umumnya. Karena pemerintah hanya merupakan sumber dana kedua 

setelah masyarakat. Kebanyakan berdirinya Pesantren merupakan hasil 

swadaya yang didirikan oleh masyarakat atau kyai yang mau 

mendirikan Pesantren tersebut. (Zaini, 2021).  

 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Persantren 

memberikan insentif finansial namun harus mengorbankan kewenangan 

Pesantren itu sendiri. Para Kyai menyuarakan kekhawatiran mereka, 

karena peran mereka penting dalam pengembangan Pesantren. Dengan 

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 Kyai harus memberikan 

sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Dapat diprediksi 

bahwa kebanyakan Kyai akan mematuhi Undang-Undang yang baru 

guna menerima dana pemerintah. Dengan itu, tradisi Pesantren yang 

sangat berakar pada kebudayaan lokal dan sangat mengikuti 

kewenangan Kyai kemungkinan besar akan menjalani transformasi 

yang sangat signifikan.  

 Namun dalam pasal 48, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 

tentang Persantren ada peluang sumber pendanaan yang perlu 

dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 

48 ayat (2) menyebutkan ―Pemerintah Pusat membantu pendanaan 

penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja 

negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.‖ Lalu pasal (3) menyebutkan ―Pemerintah 

Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.‖ 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Secara Normatif 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hadir sebagai 

bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pendidikan Pesantren.  

Rekognisi tersebut adalah bentuk pengakuan negara terhadap kekhasan 

Pesantren. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 

hadir sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan 

fasilitasi. Sebelum Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren hadir, Pesantren kurang mendapat perhatian dalam proses 

penyelenggaraannya. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan tidak 

lepas dari berbagai problematika baik itu dari segi tatakelolanya, 

keterbatasan dan ketersediaan sarana prasarananya, pembiayaan 

pendidikan, deskriminatif dan lain-lain.  

Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Persantren terjadi transformasi model pendidikan Dayah. Dayah berada 

dalam pengaturan pemerintah. Pendidikan Dayah dimonitor untuk 

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang diatur 

undang-undang. Dayah wajib mengikuti sistem penjaminan mutu dan 
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mengikuti standar kurikulum, institusi, murid, dan guru yang ditetapkan 

undang-undang. Mengenai pendanaan, pemerintah menjadi sumber 

pendanaan kedua, setelah masyarakat. Mengenai kewenangan Kyai 

yang selama ini penentu dalam tata Kelola dan pengembangan Dayah, 

setelah Pendidikan Dayah di atur undang-undang, Kyai harus 

memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. 

2. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah menurut Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2020 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Persantren pasal 7 dan pasal 14 lahir Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ini adalah Peraturan 

menteri agama pasca disusunnya Undang-Undang nomor 18 Tahun 

2019 tentang Persantren yang merupakan tindak lanjut  amanah 

Undang-Undang  nomor 18 Tahun 2019 tentang Persantren. Konten 

yang dibahas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 

ini menyangkut seluruh hal yang berhubungan dengan pendirian dan 

prosedural penyelenggaraan Pesantren. 

Pada intinya, peraturan prosedural yang ada dalam Peraturan 

Memteri Agama No. 30 ini terdiri dari beberapa ruang lingkup bahasan. 

Secara garis besar terdiri dari: 

a. Pertama, bagian penjelasan umum. Bagian ini berbicara tentang 

beberapa hal yang sub konsepsi Pesantren dan bagian penting yang 

akan dibicarakan dalam aturan. Selain itu, dalam bab ini juga 

terdapat penjelasan sub wajib yang menjadi syarat mendirikan 

Pesantren. 

b. Kedua, penjelasan prosedural pendaftaran Pesantren. Seluruh 

prosedur dibahas pada pasal 5 hingga 9. Pasal 5 membicarakan 

ketentuan perihal pendirian Pesantren dan syarat administrasi 

perizinan Pesantren. Pasal 6-8 merupakan dasar tahapan pelaksanaan 

perizinan Pesantren yang terdiri dari pemeriksaan, permintaan 

pemenuhan persyaratan, verifikasi dan rekomendasi.  

c. Ketiga, piagam statistik Pesantren. Bagian ini terdiri dari 3 pasal 

yaitu pasal 10, 11 dan 12. Intinya dalam bagian ini dijelaskan 

tentang izin terdaftar Pesantren adalah dalam bentuk Piagam 

Statistik Pesantren (PSP) 

d. Keempat, pendirian Pesantren Cabang. Beberapa pasal pada bagian 

empat menjelaskan syarat dan ketentuan mendirikan Pesantren 

Cabang. Pasal 14 dan 15 menjelaskan syarat administratif yang 

diperlukan dalam pengembangan Pesantren Cabang.  

e. Kelima, aturan penyelenggaraan Pesantren. Bahasan pada tema ini 

berhubungan dengan syarat penyelenggaraan, pengarahan untuk 
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menjaga kekhasan dan orientasi Pesantren. Pada bab ini, beberapa 

pasal juga berbicara unsur yang harus ada dalam penyelenggaran 

Pesantren (pasal 19), spesifikasi penyelenggara atau kiai (pasal 20-

23). Selain itu, juga ada beberapa penjelasan tentang proses 

pengajaran yang akan dilakukan.  

f. Keenam, berbicara tentang peralihan Pesantren. Dalam bagian ini 

terdapat penjelasan izin operasional Pesantren dan pengakuan secara 

legal. Hal ini dijelaskan pada pasal 25-27. Secara garis besar, hal 

yang dibahas adalah keberlakuan legal hukum Pesantren. Jadi hal 

yang berhubungan dengan lagalitas Pesantren sejak awal dan 

kewajiban para pendiri atau kiai untuk melaporkan Pesantrennya. 

Tentunya yang demikian, dilakukan guna legalitasnya dan juga 

berkaitan dengan analisi kelayakannya. 

Hal lain yang dapat disampaikan bahwa Peraturan Menteri 

Agama nomor 30 ini menjelaskan pola-pola Pesantren dalam 

menjalankan fungsi Pendidikan. Ada tiga pola pendidikan yang dapat 

ada di Pesantren yakni pengajian kitab kuning, pendidikan muta‘alimin 

dan Pendidikan terintegrasi dengan umum. Ketiganya secara terpisah 

merupakan pola dasar penyelenggaraan pendidikan Pesantren.49 Selain 

itu, dalam peraturan Menteri agama ini  juga diatur  tentang syarat 

prosedural seseorang atau kelompok dalam mendirikan Pesantren. Pada 

pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 30 dijelaskan bahwa Pesantren 

wajib memenuhi beberapa hal, yakni komitmen, unsur Pesantren, 

memperjelas keberadaannya, dan terdaftar di kementerian. dalam 

Peraturan Menteri Agama ini  Pesantren wajib melapor keberadaannya, 

maka itu Pesantren harus didaftarkan kepada Kepala Kantor kementrian 

Agama.  

Tentang penyelenggaraan Pesantren, Pesantren wajib 

mengembangkan nilai-nilai Islam, berdasarkan Pancasila dan 

menyelenggarakan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, dakwah dan 

pemberdayaan masyarakat50 Penyelenggaraan Pesantren harus 

memenuhi unsur sedikitnya kyai, Santri yang bermukim di 

Pesantren,pondok atau asrama, masjid atau mushala dan kajian kitab 

kuning dengan pola Pendidikan muallimin.51 

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 adalah 
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menindaklanjuti amanah Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 

tentang Persantren.  Konten yang dibahas dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2020 ini menyangkut seluruh hal yang 

berhubungan dengan pendirian dan prosedural penyelenggaraan 

Pesantren. Hal penting dalam pendirian Pesantren adalah adanya 

beberapa kewajiban yang menjadi syarat mendirikan  Pesantren. Dalam  

aturan penyelenggaraan, hal utama yang diatur adalah syarat 

penyelenggaraan Pesantren dengan pengarahan untuk menjaga 

kekhasan dan orientasi Pesantren. Selain itu, diatur unsur yang harus 

ada dalam penyelenggaran Pesantren, spesifikasi penyelenggara atau 

kiai dan proses pengajaran. 

Pendidikan Dayah sebagai Pendidikan Pesantren harus 

membangun Model Penyelenggaraan Pendidikan menurut Peraturan 

Menteri Agama nomor 30 tahun 2020. Dengan kata lain, pendirian dan 

prosedural penyelenggaraan Dayah harus mengikuti Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2020. 

3. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren 

Selain pengaturan yang berhubungan dengan pendirian dan 

prosedural penyelenggaraan Pesantren, seperti yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2020,  

terbit lagi  Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 yang 

mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan Pesantren, pendanaan 

serta pengelolaan data dan informasi. Peraturan Menteri Agama Nomor 

31 Tahun 2020 tentang pendidikan Pesantren mengatur lebih rinci 

tentang pendidikan Pesantren yang mencakup jalur, jenjang dan bentuk 

pendidikan Pesantren. Peraturan ini mengatur pendidikan Muadalah, 

pendidikan Diniyah formal dan pengkajian kitab kuning dan 

pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan 

pendidikan Umum. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 menjelaskan 

antara lain: Pertama, jalur, jenjang dan bentuk Pendidikan Pesantren. 

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur Pendidikan  formal 

dan non formal.52 Pendidikan formal dilaksanakan dalam jenjang 

Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi53 dan diselenggarakan dalam 

bentuk Satuan Pendidikan Muadalah, Diniah formal dan ma‘had Aly. 

Pendidikan non formal diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab 

kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan Pendidikan umum.54  

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 ini 
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mengatur tentang Santri, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidik, 

Penilaian dan Kelulusan, sarana dan prasarana dan persyaratan 

pendirian dari tiap-tiap  Satuan Pendidikan.   

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga mengatur penjaminan mutu 

Pendidikan Pesantren. Majelis Masyayikh merupakan majelis 

penjaminan mutu pendidikan Pesantren penjaminan mutu pendidikan 

memuat strandar kurikulum, lembga, pendidik dan tenaga Pendidikan 

dan lulusan.55 Selanjutnya juga diatur tentang pendanaan dan 

pengelolaan data dan informasi. Pendanaan majelis Masyayikh 

bersumber dari APBN dan pendanaan kegiatan bersumber pada APBD 

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.56 Sistem informasi dan 

data Pesantren paling sedikit memuat data kurikulum, kelembagaan, 

sarana dan prasarana, jenis layanan Pesantren, pendidik dan tenaga 

pendidikan, Santri, lulusan, kekhasan Pesantren, peran dakwah 

Pesantren dan potensi ekonomi Pesantren.57 

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 mengatur lebih rinci 

tentang pendidikan kegiatan Pesantren. Konten yang dibahas dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 ini menyangkut 

penjaminan mutu pendidikan Pesantren, pendanaan serta pengelolaan 

data dan informasi. 

Pendidikan Dayah sebagai pendidikan Pesantren harus 

membangun model penyelenggaraan pendidikan menurut Peraturan 

Menteri Agama nomor 31 tahun 2020. Dengan kata lain, kegiatan 

pendidikan Dayah   harus mengikuti Peraturan Menteri Agama nomor 

31 Tahun 2020. Dengan adanya pengaturan tentang pendidikan 

Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020  ini, 

Dayah  wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan, diantaranya 

tentang jenjang pendidikan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

santri, kurikulum yang terdiri dari kurikulum Pesantren dan kurikulum 

pendidikan umum, kompetensi dan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh tenaga pendidik, standar penilaian dan kelulusan, sarana dan 

prasarana minimal yang harus dimiliki.  

4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Dayah 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan. Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah   Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat 

Aceh. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 adalah tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Aceh. Dinas Pendidikan Aceh adalah Satuan 

Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Pendidikan Dayah. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan termuat dalam Informasi 

Publik.58 

Dalam  Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Persantren 

dijabarkan kewenangan Pemerintah Daerah antara lain: (1) 

memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek 

daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan, (2) 

memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam 

bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan, (3) 

memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melakanakan 

fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) membantu pendanaan 

penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Persantren dan Qanun Aceh yang disebutkan di atas lahir Peraturan 

Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah. 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata Kelola Data 

Pendidikan Dayah secara terpadu yang akan digunakan sebagai Dasar 

pengembangan Pendidikan Dayah. Peraturan Gubernur ini 

dimaksudkan sebagai pedoman tata Kelola Data Pendidikan Dayah 

melalui Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mewujudkan 

efisiensi, efektifitas dan sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan.59 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman 

(website), aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis client-server yang 

mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa 

sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam 

memperoleh Data atau informasi yang diperlukan. 

 Adapun konten Peraturan Gubernur Aceh ini berisikan  antara 

lain: 

a. Atribut data Pendidikan Dayah. Data Tunggal Dayah (Datuda) 

adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan 
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Dayah Aceh yang memuat Data satuan Pendidikan Dayah, profil 

Dayah, Guru Dayah, tenaga kependidikan, thalabah dan sarana dan 

prasarana.60 Substansi pendidikan Dayah datanya bersumber dari 

setiap satuan Pendidikan Dayah yang terus menerus diperbaharui 

secara periodik. Sistem Informasi database Dayah berbasis 

online/web. Aplikasi E- Datuda atau Electronic Data Tunggal adalah 

Sistem Informasi database Dayah berbasis online/web. Untuk 

mengelola Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah 

dibentuk tim E-Datuda. Tim E-Datuda terdiri dari: Pengarah, 

penanggungjawab, ketua, sekretaris dan Anggota.  Sekda adalah 

pengarah, asisten sekda yang membidangi Pendidikan Dayah adalah 

penanggungjawab dan Kep. Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai 

Ketua.61 

b. Tata Kelola Data dan Informasi Pendidikan Dayah dikelola oleh 

Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk memenuhi kebutuhan 

pelaksanaan keperluan berbagi pakai dan pelayanan public.62 

Sementara Pengawasan Sistim Manjamen Informasi Pendidikan 

Dayah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh Bersama 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Berkaitan 

dengan Pengedalian hak akses, Data referensi, sinkronisasi, 

verifikasi dan validasi serta integrasi Data Pendidikan Dayah 

dilaksanakan oleh Tim   E-Datuda.63 Tim E-Datuda memiliki tugas 

antara lain: merancang basis Data Pendidikan Dayah, merancang 

formulir pendataan, menetapkan mekanisme standar Sistem dan 

lainnya.  

c. Mengenai Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Informasi 

Manajemen Pendidikan Dayah bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber lainnya yang sah dan 

tidak mengikat. Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai dengan 

kewenangannya dapat juga memfasilitasi pendataan Atribut Balai 

Pengajian. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk 

pengembangan Pendidikan Dayah Aceh diselenggarakan Sistim 

Informasi Manajemen Pendidikan Dayah melalui aplikasi Elektronik 

Datuda. Pengelolaan Data Data Pendidikan Dayah melalui Aplikasi 

berbasis web ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan 

sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan. 
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 Proses Modernisasi Manajemen Pendidikan Dayah D.

 Membandingkan sistem Pendidikan Dayah tradisional dan modern 

terlihat beberapa perbedaan antara lain dalam dalam struktur Pendidikan, 

metode pengajaran, kurikulum dan lingkungan Pembelajaran. Sistem 

pendidikan Dayah tradisional menjalankan system Pendidikan yang nyaris 

tak berubah sejak ratusan tahun, baik struktur Pendidikan, metode 

pengajaran, kurikulum dan lingkungan pembelajaran. 

Proses modernisasi manajemen pendidikan Dayah tradisional dan 

dayah modern melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, dan relevans dengan 

kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dan tradisi keislaman 

yang telah ada. Proses modernisasi ini diharapkan dapat menjadikan 

Dayah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam 

bidang keislaman, tetapi juga kompetitif dalam menghadapi tantangan 

global. Proses modernisasi ini dapat dilakukan sebagai berikut:  

1. Integrasi kurikukum  

Integrasi kurikulum ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan 

pendidikan yang holistik, mencakup ilmu keislaman dan pengetahuan 

modern seperti matematika, sains, dan teknologi. Penyesuaian materi 

ajar juga perlu dilakukan agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga siswa Dayah dapat 

bersaing di tingkat global. 

Peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari pengembangan 

sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi 

para guru dan ustadz sangat penting untuk memastikan mereka dapat 

mengajar dengan metode yang lebih modern dan efektif. Selain itu, 

rekrutmen tenaga pengajar profesional dari luar lingkungan Dayah juga 

diperlukan untuk memberikan perspektif dan metode pengajaran yang 

baru, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Dayah. 

2. Pemanfaatan teknologi  

Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan 

langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Dayah. 

Digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) seperti komputer, internet, dan perangkat lunak 

edukasi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Selain itu, 

penerapan sistem pembelajaran daring (e-learning) dapat memperluas 

akses pendidikan dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, sehingga 

siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. 

3. Peningkatan manajemen dan administrasi 

Peningkatan manajemen dan administrasi di Dayah dapat 

dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

Sistem ini memungkinkan pengelolaan data akademik, administrasi, 
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dan keuangan secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dayah dapat dicapai melalui audit 

rutin dan pelaporan yang terbuka, sehingga semua pihak dapat 

mengetahui dan memantau kinerja Dayah secara transparan. 

4. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur 

Peningkatan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi fokus penting 

dalam modernisasi Dayah. Pembangunan dan perbaikan fasilitas 

pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan asrama 

sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, 

nyaman, dan kondusif. Lingkungan belajar yang baik akan mendukung 

proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Kerjasama dengan institusi pendidikan lain, baik di dalam negeri 

maupun luar negeri, serta kemitraan dengan dunia industri merupakan 

langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Dayah. 

Melalui kerjasama ini, Dayah dapat bertukar pengetahuan dan 

pengalaman, serta memastikan lulusannya memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan di pasar kerja. Kemitraan ini juga dapat membuka peluang 

bagi siswa Dayah untuk mendapatkan pengalaman praktis dan jaringan 

profesional yang luas. 

Selain peningkatan akademik, pengembangan karakter dan 

keterampilan siswa juga menjadi fokus utama di Dayah. Penyediaan 

berbagai program ekstrakurikuler dapat membantu mengembangkan 

keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kreativitas siswa. Pembinaan 

akhlak dan nilai-nilai keislaman tetap menjadi landasan moral yang 

penting, sehingga siswa Dayah tidak hanya unggul dalam bidang 

akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia. 

Proses modernisasi ini diharapkan dapat menjadikan Dayah sebagai 

lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang keislaman, 

tetapi juga kompetitif dalam menghadapi tantangan global. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa modernisasi Pendidikan dayah 

dilakukan secara integrasi yang bersifat harmonis dengan meletakkan  

peningkatan akademik dan pengembangan karakter dan keterampilan 

siswa sebagai  fokus utama di Dayah. 

 Peran Pemerintah dalam Memodernisasi Manajemen Pendidikan E.

Dayah 

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memodernisasi pendidikan 

Dayah, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memberikan 

pengakuan resmi terhadap pesantren, termasuk Dayah, sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat 

menyalurkan bantuan dana dari anggaran pusat maupun daerah untuk 
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meningkatkan kualitas pendidikan di Dayah. Selain itu, undang-undang 

ini juga menegaskan bahwa pendidikan di Dayah harus memenuhi standar 

tertentu agar sejajar dengan institusi pendidikan formal lainnya tanpa 

kehilangan ciri khas keislamannya. 

Salah satu langkah nyata pemerintah dalam memodernisasi 

pendidikan Dayah adalah penyediaan bantuan infrastruktur dan fasilitas 

pembelajaran. Banyak Dayah yang masih memiliki keterbatasan dalam 

sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, 

serta akses terhadap teknologi digital. Melalui program bantuan keuangan, 

pemerintah membantu pembangunan dan renovasi bangunan, serta 

menyediakan akses internet dan perangkat teknologi yang dapat 

mendukung pembelajaran berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa santri di Dayah dapat mengakses ilmu pengetahuan 

yang lebih luas, termasuk teknologi informasi dan keterampilan lainnya. 

Selain infrastruktur, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan 

kualitas tenaga pendidik di Dayah. Melalui program pelatihan dan 

sertifikasi, para guru dan ulama di Dayah diberikan kesempatan untuk 

meningkatkan kompetensi mereka dalam metode pengajaran modern, 

manajemen pendidikan, serta integrasi ilmu keislaman dengan sains dan 

teknologi. Hal ini penting agar lulusan Dayah tidak hanya memiliki 

pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga mampu bersaing dalam 

dunia kerja yang semakin kompleks. 

Pemerintah juga turut serta dalam menyusun kurikulum yang lebih 

adaptif bagi Dayah. Dengan tetap mempertahankan kajian kitab kuning 

sebagai inti pendidikan Islam, pemerintah mendorong integrasi kurikulum 

dengan ilmu pengetahuan umum, kewirausahaan, dan keterampilan 

vokasional. Dengan demikian, para santri memiliki lebih banyak peluang 

untuk mengembangkan karier mereka di berbagai bidang, baik sebagai 

akademisi, wirausahawan, maupun tenaga profesional di berbagai sektor. 

Pemerintah mendukung modernisasi pendidikan Dayah melalui 

penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, 

lembaga riset, dan sektor industri. Kolaborasi ini memungkinkan adanya 

program beasiswa bagi santri berprestasi, penelitian bersama, serta akses 

ke peluang magang atau pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. 

Dengan langkah-langkah strategis ini, modernisasi Dayah tidak hanya 

berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pemberdayaan santri agar 

memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. 

Selain implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan 

lain yang berkontribusi signifikan dalam memodernisasi pendidikan 

Dayah. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 

2020 tentang Pendidikan Pesantren, yang mengatur penyelenggaraan 
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pendidikan di pesantren, termasuk Dayah, dengan menetapkan standar 

kurikulum dan pengelolaan yang sejalan dengan perkembangan zaman. 

Peraturan ini memastikan bahwa pendidikan di Dayah tidak hanya 

berfokus pada pengajaran kitab kuning, tetapi juga mencakup 

pengembangan keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat modern. 

Aceh, sebagai provinsi dengan status otonomi khusus di Indonesia, 

memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam yang memengaruhi 

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk sistem pendidikan. 

Penerapan syariat Islam di Aceh telah diintegrasikan ke dalam kurikulum 

dan manajemen pendidikan di Dayah. Integrasi ini menjadikan Dayah di 

Aceh memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan pesantren di 

wilayah lain di Indonesia. 

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung penyelenggaraan pendidikan Dayah yang berbasis syariat 

Islam. Salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, yang memberikan landasan hukum 

bagi pengelolaan dan pengembangan Dayah di Aceh. Qanun ini 

menegaskan pentingnya pendidikan Dayah dalam membentuk generasi 

yang taat beragama dan berakhlak mulia, serta mendorong modernisasi 

kurikulum tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisional yang telah lama 

dianut.64 

Di tingkat daerah, khususnya di Aceh, peran pemerintah dalam 

memodernisasi pendidikan Dayah diwujudkan melalui pembentukan 

Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Pembentukan dinas ini didasarkan pada 

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diubah dengan Qanun Aceh 

Nomor 15 Tahun 2012. Dinas ini bertugas mengelola dan 

mengembangkan pendidikan Dayah di Aceh, termasuk dalam hal 

penyediaan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan 

pengembangan kurikulum yang integratif antara ilmu agama dan 

pengetahuan umum.65 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah juga 

berperan penting dalam modernisasi pendidikan Dayah. Peraturan ini 

mengatur implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi 
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untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi terkait pendidikan 

Dayah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan administrasi, 

evaluasi, dan perencanaan pendidikan di Dayah dapat dilakukan secara 

lebih efisien dan efektif, sejalan dengan tuntutan era digital.66 

Kombinasi antara peraturan di tingkat nasional dan daerah, serta 

pembentukan lembaga khusus seperti Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 

menunjukkan komitmen pemerintah dalam memodernisasi pendidikan 

Dayah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Dayah, sehingga lulusannya mampu berkontribusi secara 

signifikan dalam pembangunan masyarakat yang berdaya saing tinggi di 

era globalisasi. 

 Perbedaan Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional dan F.

Manajemen Pendidikan Dayah Modern 

Manajemen pendidikan di Dayah (pesantren) tradisional dan Dayah 

modern memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari 

kurikulum, metode pengajaran, hingga pendekatan manajerial. Dayah 

tradisional umumnya memiliki kurikulum yang berfokus pada pendidikan 

agama Islam, dengan penekanan pada fiqih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. 

Pendidikan di sini sering kali menggunakan metode sorogan, di mana 

siswa membaca kitab di hadapan guru, dan bandongan, di mana guru 

membaca dan menjelaskan kitab kepada sekelompok siswa. Penekanan 

yang kuat pada hafalan teks-teks agama juga menjadi ciri khas Dayah 

tradisional. Struktur manajemennya cenderung sederhana dan informal, 

dengan pemimpin biasanya seorang ulama atau kyai yang dihormati dan 

diikuti oleh para santri dan masyarakat sekitar. Penggunaan teknologi dan 

infrastruktur modern sangat minim, dengan fasilitas belajar mengajar yang 

sederhana dan sering kali tradisional. Pelatihan dan pengembangan guru 

dilakukan secara internal melalui penugasan langsung dan pengalaman 

mengajar di Dayah. 

Sebaliknya, Dayah modern mengintegrasikan kurikulum agama 

dengan ilmu umum, sehingga selain mempelajari fiqih, tafsir, hadis, dan 

bahasa Arab, siswa juga mendapatkan pelajaran matematika, sains, bahasa 

Inggris, dan ilmu sosial. Metode pengajaran di Dayah modern merupakan 

kombinasi antara metode tradisional dan modern, termasuk diskusi 

kelompok, presentasi, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 

Manajemennya lebih profesional dengan struktur organisasi yang formal 

dan kompleks, serta pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, 

guru, staf administrasi, dan departemen lainnya. Sistem manajemen yang 
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diterapkan lebih transparan dan akuntabel, dengan pelaporan yang jelas 

dan sistem evaluasi berkelanjutan. Fasilitas belajar mengajar di Dayah 

modern lebih lengkap dan modern, termasuk laboratorium sains, 

perpustakaan digital, dan akses internet. Pengembangan sumber daya 

manusia juga dilakukan melalui program-program eksternal seperti 

workshop, seminar, dan studi lanjutan, selain dari pengalaman mengajar di 

Dayah itu sendiri. Perbedaan utama antara kedua jenis Dayah ini terletak 

pada pendekatan kurikulum, metode pengajaran, manajemen, penggunaan 

teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia, dengan Dayah 

modern yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan akan 

pendidikan yang lebih holistik dan kompetitif. 

1. Manajemen Kurikulum dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran dayah Tradisional yang masih dikekalkan 

sehingga saat ini dinamakan dengan belajar secara talaqqi dan 

bersanad. Pembelajaran dengan kaedah Talaqqi dimaksud pengajian 

ilmu Islam disampaikan dari guru kepada pelajar secara berdepan dan 

bil musyafahah (dari mulut ke mulut). Dimana seorang murid membaca 

matan kitab dan kemudian guru mensyarahkan isi dari kitab tersebut. 

Dalam tingkatan talaqqi, ada beberapa tahapan yang boleh diikuti. Ada 

talaqqi yang diperuntukkan bagi tahap pemula (mubtadi), tahap 

sederhana (mutawassith), dan untuk tahap akhir/mutaakhir.67 

Proses belajar mengajar di pendidikan dayah tradisional memiliki 

karakteristik yang khas. Pada umumnya, guru menjadi pusat kegiatan 

pembelajaran, di mana mereka mengajar sementara murid hanya 

menyimak secara pasif. Pendekatan ini sering disebut sebagai "one man 

show," karena guru menjadi satu-satunya pelaku utama dalam 

penyampaian ilmu. Ruang kelas diatur dengan tatanan bangku yang 

berurutan, yang mencerminkan pola hierarkis dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, masih diterapkan bentuk hukuman fisik bagi 

siswa yang tidak taat, yang dianggap sebagai cara mendisiplinkan dan 

menanamkan nilai-nilai kepatuhan.68 

Setiap lembaga pendidikan memiliki model pembelajaran yang 

berbeda, begitu juga halnya dengan dayah-dayah di Aceh, di mana 

model pembelajarannya sangat berbeda dengan lembaga pendidikan 

umum lainnya. Dalam pengajian, setiap pelajar diharuskan membawa 

kitab-kitab yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal belajar yang 

baku atau kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Bagi pelajar yang tidak 

                                                 
67

Marhamah, ―Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh.‖ 
68

Fakhrurrazi, ―Dinamika Pendidikan Dayah Antara Tradisional dan Modern.‖ 



135 

 

 

memiliki kitab, pengajian tidak diperkanankan kecuali sebagai 

mustami` saja.69 

Di dayah tradisional, ada beberapa kitab standar yang diajarkan, 

seperti: al- Bajuri, al-Mahalli, Nihayah al-Muhtaj, al-Fiqh „ala al-

madhahib al-arba‟ah dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang tasawuf 

Ihya „Ulum al-Din, dan al-Sanusi dalam teologi. Kitab-kitab ini tidak 

diajarkan di Dayah terpadu. Tidak diajarkan bukan berarti tidak adanya 

tenaga ahli sebagai pengajar, akan tetapi tidak cukup waktu untuk 

belajar secara intensif seperti di dayah Tradisional.70 

Menurut Ismail Yacob (2010: 153) dalam Nurainah,71 terdapat 

dua sistem utama dalam pengajaran kitab standar di dayah. Pertama, 

sistem "Wetonan," di mana guru membaca, menerjemahkan, dan 

menjelaskan kitab, sementara murid mendengarkan dengan penuh 

konsentrasi. Sistem ini fleksibel, menyesuaikan dengan kemampuan 

murid, dan memungkinkan murid cerdas menyelesaikan pendidikan 

lebih cepat. Kedua, sistem "Muzakarah" atau "Munadarah," melibatkan 

diskusi kelompok di antara murid, dengan peran kelompok muthbid 

(pendukung) dan munfi (penentang), dipimpin oleh ustaz sebagai 

hakim. Sistem ini bertujuan melatih murid agar kreatif, dinamis, dan 

kritis dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, di dayah juga 

dikembangkan sistem ―Majlis al-Ta`lim‖ dan sistem Mudharabah. 

Majlis ta`lim adalah suatu pengajian bersifat terbuka. Majlis ta`lim 

biasanya dipimpin langsung oleh Tgk Dibale. Sedangkan muhadharah 

merupakan latihan berbicara agar para pelajar terampil dalam 

berpidato, berkutbah dan menyampaikan ceramah, sehingga mereka 

mampu berkecimpung dalam masyarakat 

Penggunaan kurikulum, di Dayah modern sudah mengikuti 

standar yang dibuat oleh pusat, sedangkan Dayah tradisional masih 

menggunakan kurikulum yang dibuat sendiri oleh Dayah, seperti kitab-

kitab kuning yang dibedakan dari kelas satu sampai dengan kelas 

tujuh.72 

Kurikulum yang diberlakukan di Dayah Modern memadukan dua 

kurikulum yaitu kurikulum formal dan kurikulum non formal. 

Kurikulum formal yaitu kurikulum yang diberlakukan di 

sekolah/madrasah. Kurikulum yang diberlakukan di Dayah Modern 
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adalah kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Kemenag 

(Kementrian Agama). Sedangkan Kurikulum non formal merupakan 

kurikulum yang berlaku pada Dayah, dimana kurikulum ini di susun 

sendiri oleh pihak dayah menggunakan kurikulum Dayah salafiyah 

dengan mendalami kitab-kitab salafiyah karangan ulama-ulama salaf.73 

Pendidikan Dayah modern menempatkan guru sebagai fasilitator 

yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar, sehingga murid 

juga berperan aktif sebagai pelaku pendidikan. Proses pembelajaran 

memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung 

pemahaman materi secara lebih interaktif dan efektif. Hukuman fisik 

tidak lagi diterapkan, digantikan dengan pendekatan yang lebih 

mendidik dan humanis. Selain itu, tempat pembelajaran tidak terbatas 

pada ruang kelas saja, melainkan dapat dilakukan di berbagai lokasi 

yang mendukung kegiatan belajar.74 

Pelaksanaan pembelajaran Kegiatan pendahuluan, inti, dan akhir, 

materi pelajaran yang terjadwal, dan metode pembelajaran hafalan. 

Sumber belajarnya antara lain layar fokus, buku, perpustakaan, papan 

tulis, alat pengajaran, dan banyak lagi. saat pembelajaran berlangsung 

guru tidak ingin murid fokus hanya pada dirinya saja. guru juga 

berusaha agar murid ikut berkontribusi.75 

Hadirnya beberapa pelajaran-pelajaran tambahan 

(ekstrakurikuler) bagi santri yang belajar di Dayah modern seperti 

belajar bahasa Arab (muhadatsah) dan Inggris (speaking), belajar 

menulis, berceramah dan menjahit (khusus bagi santriwati).76 

2. Manajemen Tenaga Kependidikan  

Tenaga pengajar di Dayah adalah santri-santri senior yang 

diimport dari Dayah - Dayah sahabat yang kemudian diperbantukan 

pada Dayah-Dayah tertentu. Keadaan seperti ini sudah menjadi tradisi 

pada Dayah- Dayah salafi di Aceh. Namun berbeda dengan strategi 

pembelajaran nasional, tapi ada manfa‘at yang luar biasa bagi mereka 

dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang mikro teaching 
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sekaligus untuk mendapatkan pengalaman mengajar ketika mereka 

masih berstatus pelajar (santri).77 

Pengkoordinasian pembelajaran meliputi koordinasi pimpinan 

dengan guru, koordinasi antar guru, koordinasi antar materi pelajaran 

dan koordinasi guru dengan orang tua murid. Guru yang dapat menjadi 

panutan, menumbuhkan motivasi, serta menumbuhkan potensi dan 

kreativitas siswa sangat diperlukan untuk proses ini. Adanya interaksi 

pembelajaran antara guru dan siswa. Evaluasi pembelajaran Dayah 

Modern dilakukan melalui cara yang efektif dan efesien meliputi 

pertama, penilaian proses yang dilakukan terhadap partisipasi murid 

baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran 

berlangsung. Kedua, Penilaian hasil yaitu penelaian pada tengah 

semester dan akhir semester.78 

Abu Pimpinan dalam Dayah merupakan figur sentral, otoritatif, 

dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan, bukan diangkat dan di SK-

kan oleh menteri pendidikan dan Departemen Agama.79 

Dayah Modern biasanya dibangun oleh sebuah lembaga atau 

sebuah yayasan. Kalau suatu lembaga atau sebuah yayasan pasti terdiri 

dari beberapa pengurus secara berstruktur. Merekalah yang membuat 

perencanaan untuk membangun lembaga pendidikan seperti Dayah 

terpadu. Perencanaan dimulai dari tujuan mendirikan lembaga, para 

pelaksana termasuk guru, bangunan fisik, kurikulum sampai pada 

sistem pendanaan yang berimbang. Teungku hanya dibebani mengajar 

dan menciptakan kualitas Dayah sehingga Dayah yang menjadi tempat 

pengkaderan umat yang disenangi oleh masyarakat.80 

Teungku atau guru memang dilibatkan dalam aktivitas 

pembangunan, tetapi biasanya sekedar diminta sumbangan pikiran. 

Sedangkan aktivitas utama akan dilakukan oleh yayasan. Demikian 

juga kegiatan administrasi dan keuangan umumnya ditangani oleh 

yayasan. Sedangkan untuk kepentingan sehari-hari dibentuk sebuah 

organisasi pengelolaan mulai dari kepala yang bertanggungjawab, 

sekretaris, bendahara, bidang keuangan, bidang pengajaran dan bidang 
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konsumsi, akomodasi dan kesiswaan, semua diberikan job descripton 

secara jelas.81 

Untuk tenaga pengajar mata pelajaran kitab kuning Dayah 

Modern melakukan perekrutan guru yang di atur oleh lembaga tanpa 

harus memiliki syarat yang berlaku pada lembaga pemerintah. Asalkan 

memiliki kemampuan keilmuan yang secara khusus mampu menguasai 

kitab kuning, maka Dayah siap menerimanya, namun khusus untuk 

guru mata perlajaran umum minimal harus lulusan Sarjana. guru di 

bidang pembelajaran umum adalah guru-guru yang di rekrut dari luar 

Dayah. Guru-guru tersebut mengajar mata pelajaran umum seperti 

Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, Biologi, Seni Budaya dan lain 

seterusnya.82 

3. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan  

Dalam bidang keuangan Dayah Tradisional, pendapatannya tidak 

tetap, karena sumber dan operasionalnya tidak dibebankan kepada 

santri-santri, hanya yang dikutip dari santri adalah sekedar kemampuan 

mereka, sehingga kekurangan (defisit anggaran) operasional tersebut 

harus diambil kebijakannya oleh pimpinan atau oleh nadlir „am.83 

Untuk penghasilan Teungku sendiri juga harus dipikirkan oleh 

Teungku sendiri apakah dia bertani atau berdagang. Memang kadang 

kadang mereka juga mendapatkan sedekah tetapi jika hanya diandalkan 

sedekah saja tentu tidak cukup untuk keperluan biaya keluarga.84 

Manajemen yang baik dalam bidang akademik maupun keuangan. 

Dalam hal ini biasanya Dayah modern lebih maju dari Dayah 

tradisional, seperti bentuk buku rapor, sedangkan materi pada acara 

musabaqah yang diadakan per tahun biasanya hampir sama yaitu baca 

kitab kuning, pidato, dalail khairat dan fahmil kutub.85 

4. Manajemen Kesiswaan  

Penerimaan santri tidak mengunakan syarat yang ketat sehingga 

memudahkan bagi siapa saja yang menginginkan dirinya menjadi 

santri. Namun demikian hal ini bukan berarti pendidikan Dayah 

Tradisional barang murah menurut mereka, tetapi untuk memberi 

kelonggaran bagi setiap calon santri yang ingin belajar di Dayah.86 
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Penerimaan santri baru dalam tahun pertama dan santri pindahan 

dalam Dayah Modern harus teradministrasi secara baik. Untuk santri 

baru misalnya harus mengisi formulir yang berisi: nama, alamat, 

pendidikan sebelumnya, orang tua, pekerjaan orang tua, dan seterusnya. 

Sementara untuk santri pindahan selain harus mengisi formulir 

penerimaan santri baru, ia harus menyertakan surat pindah dari 

pesantren sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

santri bersangkutan pindah karena bermasalah atau tidak. Setelah 

mengisi formulir yang disediakan maka di pesantren Tradisional 

kebanyakan santri langsung bisa masuk dan mengikuti kegiatan 

pondok, namun ini berbeda dengan Dayah modern santri harus 

mengikuti tes masuk terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kemampuan santri ada juga yang bertujuan untuk 

menentukan jenjang pendidikan yang akan ditempuh santri tersebut.87 

5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dayah Tradisional pada umumnya kebanyakan dibangun atas 

initiatif ulama itu sendiri, karena dengan harapan besar agar ajaran 

agama Islam sampai kepada masyarakat. Biasanya seseorang telah 

menamatkan pendidikan di Dayah sangat berhasrat untuk meneruskan 

keinginan gurunya untuk mengajarkan agama untuk masyarakat. Jika 

nanti sudah maju biasanya akan ada yang mewakafkan tanah untuk 

diperluas menjadi komplek Dayah. Tetapi ada juga kadang-kadang 

dimulai oleh masyarakat dengan menyediakan tanah dan bangunan bale 

awal kemudian mengundang seorang Teungku untuk mengajar di sana. 

Tetapi ketika sudah maju biasanya Dayah itu berkembang sendiri di 

bawah kepemimpinan Teungku.88 

Perubahan dari bilek/kamar tidur, asrama dan balai-balai (balee) 

yang biasa digunakan saat proses belajar mengajar dan di buat dari 

kayu menjadi bangunan yang terdiri dari ruang-ruang atau kelas-kelas 

yang memiliki fasilitas papan tulis, dan alat pendukung lainnya89 

Tersedianya fasilitas-fasilitas umum seperti sarana olahraga, 

perpustakaan, dan kantin, sarana seperti ini tidak dimiliki oleh Dayah - 

Dayah tradisional di Aceh pada umumnya, Dayah tradisional biasanya 

lebih terfokus pada materi kitab, sedangkan Dayah modern mencoba 

memasukkan kegiatan ektrakurikuler dalam pesantren. Begitu juga 
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perpustakaan di Dayah tradisional santri memiliki kitab sendiri untuk 

belajar sesuai kelas yang ia duduki dan biasanya untuk mengulang 

materi mereka belajar di kamar bukan di perpustakan, sedangkan 

perpustakaan di Dayah modern sudah memiliki fasilitas yang memadai 

sehingga melahirkan kesadaran dan keterbukaan wawasan santri. 

Bahkan ada beberapa Dayah yang sudah memiliki pendidikan yang 

setara dengan kampus atau strata S1 (Jamiah‟aliah).90 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Modernisasi manajemen G.

pendidikan Dayah 

Modernisasi manajemen pendidikan di Dayah (pondok pesantren) 

menghadapi beberapa kendala unik yang perlu diperhatikan. Pertama, 

tradisi dan konservatisme sering kali menjadi penghalang, karena 

modernisasi dapat dianggap mengancam nilai-nilai keagamaan dan 

tradisional yang mendasari Dayah, sehingga memunculkan resistensi dari 

komunitas dan pemangku kepentingan. Kedua, keterbatasan sumber daya, 

seperti infrastruktur, peralatan pendidikan, dan dana operasional, menjadi 

tantangan besar, karena modernisasi memerlukan investasi signifikan 

dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur 

pendukung yang mungkin sulit diakses. Ketiga, kualifikasi tenaga 

pendidik juga menjadi masalah, karena meskipun banyak pendidik 

berbakat di Dayah, mereka mungkin tidak memiliki pelatihan yang 

memadai dalam manajemen modern, kurikulum terbaru, atau teknologi 

pendidikan, yang memerlukan waktu dan upaya untuk peningkatan.  

Tantangan lain termasuk penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), di mana infrastruktur yang kurang, aksesibilitas, dan 

keterampilan teknologi menjadi hal yang perlu diatasi. Penerimaan 

masyarakat juga penting, karena modernisasi mungkin menghadapi 

tantangan dari masyarakat yang skeptis terhadap perubahan dalam 

pendidikan tradisional mereka.  

Pengintegrasian kurikulum agama dengan kurikulum nasional 

modern juga sering menjadi tantangan, memerlukan keseimbangan antara 

pendidikan agama dan keterampilan kontemporer. Terakhir, pengelolaan 

keuangan yang efektif dan transparan sangat penting untuk mendukung 

modernisasi, memerlukan peningkatan dalam manajemen keuangan dan 

akuntabilitas untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan 

berkelanjutan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan 

holistik, kolaborasi antar stakeholder, dukungan dari pemerintah dan 

lembaga pendidikan, serta komitmen kuat dari pemimpin Dayah untuk 

mengadopsi modernisasi pendidikan yang relevan dengan zaman. 
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1. Penerapan Model Modernisasi dalam Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Penerapan model modernisasi dalam kurikulum dan pembelajaran 

di Dayah memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk 

mempertimbangkan konteks serta nilai-nilai tradisional yang dijunjung 

tinggi. Langkah pertama adalah pengintegrasian kurikulum, yaitu 

mengembangkan kurikulum yang seimbang antara pendidikan agama 

dan keterampilan kontemporer seperti ilmu pengetahuan, matematika, 

dan teknologi. Ini memungkinkan siswa memperoleh pemahaman 

holistik yang relevan untuk menghadapi tantangan global saat ini. 

Selanjutnya, penyempurnaan metode pembelajaran menjadi penting 

dengan mengadopsi pendekatan yang interaktif, kolaboratif, dan 

berpusat pada siswa. Ini termasuk penggunaan teknologi dalam 

pengajaran, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan praktik langsung 

untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa. 

Guru juga perlu diberdayakan melalui pelatihan yang memadai 

untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, mengembangkan 

strategi inovatif, dan mempromosikan pendekatan inklusif berbasis 

bukti. Sistem evaluasi harus berfokus pada pengembangan kompetensi 

siswa dalam berbagai bidang, bukan hanya aspek akademik, mencakup 

keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. 

Kemitraan dengan industri lokal dan masyarakat juga penting untuk 

menyediakan kesempatan magang, kunjungan lapangan, atau proyek 

kolaboratif, yang membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan 

mereka dalam konteks nyata dan memperluas jaringan profesional.  

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat 

meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan, memfasilitasi 

pembelajaran jarak jauh, dan mendukung administrasi sekolah yang 

efisien. Terakhir, pendekatan holistik dan nilai-nilai perlu 

dipertimbangkan agar modernisasi pendidikan tidak hanya fokus pada 

aspek akademik dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan 

karakter dan nilai-nilai moral yang konsisten dengan ajaran agama dan 

nilai-nilai lokal. Dengan langkah-langkah ini, Dayah dapat menjalani 

modernisasi pendidikan yang berkesinambungan dan relevan dengan 

tuntutan zaman, sambil tetap memperkuat identitas dan misi pendidikan 

agama mereka. 

2. Penggunaan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Kualitas 

Pendidikan 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, termasuk di Dayah atau lembaga pendidikan tradisional 

lainnya. TIK memungkinkan akses yang lebih luas ke berbagai sumber 
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daya pendidikan seperti e-book, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan 

materi interaktif lainnya, yang memperkaya pengalaman belajar siswa 

dan memfasilitasi penelitian mendalam. Platform pembelajaran online 

juga memfasilitasi model pembelajaran jarak jauh, menawarkan 

fleksibilitas bagi siswa dan guru untuk belajar dan mengajar di luar 

lingkungan tradisional, yang sangat berguna terutama selama pandemi 

atau bagi siswa di daerah terpencil. 

Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan 

materi pembelajaran interaktif, simulasi, dan aplikasi pendidikan yang 

menarik, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan 

individual siswa, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses 

belajar-mengajar. Sistem manajemen sekolah berbasis TIK mendukung 

administrasi harian, termasuk pendaftaran siswa, pengelolaan 

kehadiran, nilai, dan komunikasi dengan orang tua, meningkatkan 

efisiensi operasional dan memungkinkan staf pendidikan fokus pada 

pembelajaran. TIK juga dapat digunakan untuk pelatihan dan 

pengembangan profesional guru melalui kursus online, webinar, dan 

kolaborasi dengan komunitas guru serta pakar pendidikan, 

meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran mereka. Teknologi 

memfasilitasi kemitraan antara sekolah, universitas, industri, dan 

komunitas lokal, menyediakan kesempatan belajar, magang, dan 

program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja. Sistem manajemen pendidikan berbasis TIK dapat 

mengumpulkan data tentang kemajuan siswa, partisipasi, dan hasil 

evaluasi, memungkinkan analisis yang lebih baik tentang keefektifan 

program pendidikan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Dengan penerapan TIK yang efektif, Dayah dan lembaga pendidikan 

lainnya dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, dan kualitas 

pendidikan mereka, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional 

dan kultural yang penting bagi identitas mereka. 

3. Pengembangan Tenaga Kependidikan Berbasis Prinsip Al-Quran 

Pengembangan tenaga kependidikan berbasis prinsip Al-Quran 

dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan 

hadits dalam konteks pendidikan. Prinsip integritas dan keadilan, yang 

ditekankan dalam Al-Quran, mengharuskan tenaga kependidikan untuk 

bertindak adil dan jujur dalam interaksi dengan siswa, orang tua, dan 

kolega mereka. Selain itu, Al-Quran menekankan pentingnya kemauan 

untuk terus belajar, sehingga tenaga kependidikan harus memiliki 

semangat yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mereka guna memberikan kontribusi maksimal dalam 

pendidikan. 



143 

 

 

Kesabaran dan kepedulian juga merupakan sifat yang dianjurkan 

dalam Al-Quran, di mana tenaga kependidikan diharapkan bersabar 

menghadapi tantangan dan perbedaan individu siswa, serta 

menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan mereka. 

Pembinaan karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika 

Islam seperti kejujuran, toleransi, dan kasih sayang juga menjadi fokus 

utama, dengan tenaga kependidikan berperan aktif dalam membentuk 

karakter siswa. 

Selain itu, Al-Quran mendorong kreativitas dan inovasi dalam 

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan, sehingga tenaga 

kependidikan diharapkan mengembangkan metode pengajaran yang 

inovatif dan memotivasi siswa untuk berpikir kritis serta kreatif. 

Konsep musyawarah yang dianjurkan dalam Al-Quran dapat diterapkan 

dalam pengelolaan kelas dan kegiatan sekolah, dengan melibatkan 

siswa, orang tua, dan staf dalam pengambilan keputusan untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. 

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, sebagai anugerah dari 

Allah, menjadi prinsip penting lainnya. Tenaga kependidikan 

diharapkan untuk menghargai pengetahuan dan menjadi teladan dalam 

pencarian serta penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan 

prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual 

serta moral Islam, serta membentuk generasi yang tidak hanya cerdas 

secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. 

 Tantangan dan Strategi Implementasi H.

Implementasi pengembangan tenaga kependidikan berbasis prinsip 

Al-Quran menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk 

mencapai hasil yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah resistensi 

terhadap perubahan, di mana beberapa tenaga kependidikan mungkin 

enggan mengadopsi prinsip baru jika dianggap menyimpang dari praktik 

yang sudah ada. Selain itu, kurangnya kualifikasi dan pelatihan juga 

menjadi masalah, karena tidak semua tenaga kependidikan memiliki 

pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Al-Quran atau cara 

menerapkannya dalam pendidikan sehari-hari. Keterbatasan sumber daya, 

seperti dana dan infrastruktur, bisa menghalangi pelaksanaan program 

pengembangan. Penerimaan dari masyarakat dan stakeholder yang 

mungkin memiliki pandangan berbeda juga memerlukan perhatian khusus 

untuk membangun dukungan dan pemahaman. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi dapat 

diterapkan. Edukasi dan komunikasi yang komprehensif diperlukan untuk 

menjelaskan nilai-nilai prinsip Al-Quran dan manfaatnya dalam 
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pendidikan kepada semua pihak terkait. Pelatihan berkelanjutan harus 

disediakan untuk tenaga kependidikan agar mereka dapat memahami dan 

menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran secara efektif dalam kurikulum dan 

pengajaran. Pengembangan materi dan sumber daya yang relevan, 

termasuk penggunaan teknologi, juga penting untuk mendukung 

implementasi. Pengawasan dan evaluasi rutin akan memastikan bahwa 

prinsip Al-Quran diterapkan sesuai dengan tujuan dan dapat ditingkatkan 

berdasarkan umpan balik. Selain itu, membangun kolaborasi dan 

kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi non-profit, dan 

komunitas dapat memperkuat dukungan dan berbagi sumber daya untuk 

mengatasi tantangan bersama. 

Dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan strategi yang 

sesuai, pengembangan tenaga kependidikan berbasis prinsip Al-Quran 

dapat dilaksanakan secara efektif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan 

membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

1. Tantangan dalam Mengadopsi Model Modernisasi Berbasis Al-

Quran 

Mengadopsi model modernisasi berbasis Al-Quran dalam 

pendidikan menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi terhadap 

perubahan dari tenaga pendidik, siswa, dan masyarakat lokal yang 

terbiasa dengan praktik tradisional. Selain itu, memastikan interpretasi 

yang benar dan kontekstual dari nilai-nilai Al-Quran merupakan hal 

yang krusial untuk menghindari kesalahpahaman. Keterbatasan sumber 

daya seperti dana, infrastruktur, dan keahlian teknologi juga dapat 

menghambat implementasi model ini. 

Model modernisasi harus sesuai dengan standar pendidikan 

nasional, dan penerimaan dari masyarakat serta stakeholder perlu 

dibangun melalui komunikasi dan edukasi yang intensif. Strategi untuk 

mengatasi tantangan ini meliputi kampanye edukasi untuk menjelaskan 

manfaat model berbasis Al-Quran, pelatihan rutin bagi tenaga pendidik, 

pengembangan sumber daya pendidikan yang relevan, serta 

membangun kemitraan dengan berbagai lembaga. Evaluasi dan 

penyesuaian berkelanjutan juga penting untuk memastikan efektivitas 

model. Dengan memahami tantangan dan menerapkan strategi yang 

tepat, model modernisasi berbasis Al-Quran dapat diterapkan secara 

efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral. 

a. Perubahan Mindset dan Paradigma dalam Komunitas Pendidikan 

Perubahan mindset dan paradigma dalam komunitas 

pendidikan sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman dan 

mempersiapkan generasi muda menghadapi kompleksitas masa 

depan. Tantangan utama yang sering dihadapi termasuk resistensi 
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terhadap perubahan, perbedaan nilai dan prioritas antaranggota 

komunitas, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan 

dalam paradigma pendidikan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi dapat 

diterapkan. Edukasi dan komunikasi yang komprehensif kepada 

guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum sangat penting untuk 

menjelaskan kebutuhan dan manfaat perubahan. Pemimpin 

pendidikan harus memimpin dengan contoh, menunjukkan 

komitmen terhadap paradigma baru, dan membangun kesadaran 

serta dukungan melalui forum diskusi. Pelatihan dan pengembangan 

profesional harus diberikan kepada semua anggota komunitas 

pendidikan untuk memfasilitasi adopsi paradigma baru. Selain itu, 

penggunaan bukti dan data empiris untuk menunjukkan manfaat 

perubahan dapat membantu meyakinkan pihak yang skeptis. 

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain dan organisasi non-

profit serta evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan juga penting 

untuk mendukung perubahan. Dengan menerapkan strategi-strategi 

ini secara hati-hati dan terkoordinasi, komunitas pendidikan dapat 

mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendorong adopsi 

paradigma baru yang efektif. 

b. Resistensi terhadap Perubahan dari Pihak-pihak yang Tidak 

Mendukung 

Resistensi terhadap perubahan dalam pendidikan sering kali 

muncul dari berbagai pihak dengan kepentingan atau pandangan 

yang berbeda. Untuk mengatasi resistensi ini, beberapa strategi 

dapat diterapkan. Pertama, penting untuk memahami akar penyebab 

resistensi, yang bisa berupa kekhawatiran terhadap dampak 

perubahan pada stabilitas atau kebiasaan yang sudah mapan. 

Komunikasi yang terbuka dan jelas juga sangat penting; sampaikan 

informasi mengenai alasan dan manfaat perubahan, serta ajak dialog 

untuk memahami kekhawatiran dan menjelaskan rencana mitigasi.  

Edukasi mendalam tentang manfaat jangka panjang 

perubahan, dengan dukungan data dan bukti konkret, dapat 

membantu meyakinkan pihak yang skeptis. Selain itu, melibatkan 

pihak-pihak yang resisten dalam proses pengambilan keputusan dan 

memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi dalam merancang 

solusi bisa membantu mengatasi kekhawatiran mereka. Pemimpin 

pendidikan harus menjadi teladan dalam mendukung perubahan, 

menunjukkan komitmen dan konsistensi yang dapat menginspirasi 

pihak lain.  

Kolaborasi dengan para pemimpin pendapat atau influencer di 

komunitas pendidikan juga bisa membantu mempengaruhi 



146 

 

 

pandangan dan sikap. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian 

berkelanjutan terhadap proses perubahan dan umpan balik dari pihak 

yang tidak mendukung harus dilakukan untuk memastikan strategi 

komunikasi dan implementasi tetap efektif. Dengan menerapkan 

strategi-strategi ini secara bijaksana, resistensi terhadap perubahan 

dalam pendidikan dapat diatasi dan dukungan luas dapat dibangun 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan persiapan siswa untuk 

masa depan. 

2. Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi 

Implementasi perubahan dalam pendidikan sering dihadapkan 

pada tantangan kompleks. Beberapa strategi dapat membantu 

mengatasi tantangan ini, seperti pemetaan tantangan utama untuk 

mengidentifikasi masalah potensial, seperti resistensi internal atau 

keterbatasan sumber daya. Pendekatan bertahap dalam implementasi 

juga penting untuk memungkinkan adaptasi dan mengurangi dampak 

perubahan yang drastis. 

Komitmen pemimpin pendidikan sangat diperlukan, dengan 

pemimpin menjadi teladan dalam mendorong perubahan dan 

menyediakan dukungan yang diperlukan. Pelatihan dan pengembangan 

keprofesionalan bagi semua pihak terlibat juga esensial untuk 

memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan. 

Komunikasi yang efektif tentang tujuan, manfaat, dan proses 

perubahan harus dijalankan, dengan forum terbuka untuk diskusi dan 

umpan balik. Evaluasi berkelanjutan terhadap progres implementasi 

memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Kolaborasi dengan 

lembaga lain atau komunitas juga bisa mendukung proses ini. Selain 

itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pendidikan. Dengan strategi-strategi ini, tantangan 

implementasi dapat diatasi, dan perubahan yang diusulkan dapat 

memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

a. Kampanye Edukasi dan Kesadaran tentang Pentingnya Modernisasi 

Berbasis Al-Quran 

Kampanye edukasi dan kesadaran tentang pentingnya 

modernisasi berbasis Al-Quran dalam pendidikan adalah langkah 

krusial untuk mempersiapkan masyarakat, stakeholder, dan 

komunitas pendidikan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan 

meliputi penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat 

modernisasi, seperti peningkatan relevansi pendidikan dengan nilai-

nilai Islam dan penguatan karakter siswa. Penggunaan media massa 

dan platform digital dapat memperluas jangkauan kampanye, 
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sementara workshop dan seminar dapat memberikan ruang diskusi 

bagi pemimpin pendidikan, guru, dan orang tua. 

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi 

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat 

kampanye ini. Penyajian studi kasus dan bukti empiris tentang 

keberhasilan modernisasi berbasis Al-Quran juga dapat menambah 

kredibilitas kampanye. Selain itu, pendekatan berbasis kebutuhan, 

yang menyesuaikan pesan dengan kekhawatiran lokal, serta 

dukungan dari tokoh masyarakat dan ulama, dapat memberikan 

legitimasi yang lebih kuat. Evaluasi efektivitas kampanye melalui 

pengukuran dan umpan balik akan memastikan bahwa pesan 

tersampaikan dengan baik dan membantu dalam perbaikan 

berkelanjutan. Dengan strategi-strategi ini, kampanye dapat berhasil 

mempersiapkan masyarakat untuk mendukung perubahan positif 

dalam pendidikan. 

b. Kolaborasi antara Pemerintah, Pendidik, dan Masyarakat dalam 

Implementasi Model Modernisasi 

Kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat 

sangat penting dalam implementasi model modernisasi berbasis Al-

Quran dalam pendidikan. Kerjasama yang solid dan sinergi antara 

berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa strategi untuk 

membangun kolaborasi yang efektif meliputi pembentukan forum 

atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah, 

lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk mengoordinasikan upaya dan 

memecahkan masalah yang muncul. 

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas juga penting, 

dengan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan sumber 

daya, pendidik dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran, 

serta masyarakat memberikan dukungan dan umpan balik. 

Konsultasi dan partisipasi publik harus dilibatkan dalam 

perencanaan dan implementasi, sementara pelatihan dan 

pengembangan profesional bagi pendidik perlu disediakan oleh 

pemerintah. Kampanye edukasi bersama dengan fokus pada 

pentingnya modernisasi berbasis Al-Quran juga perlu dilakukan. 

Monitoring dan evaluasi bersama yang melibatkan semua 

pihak terkait harus diterapkan untuk memantau kemajuan dan hasil 

implementasi, disertai penggunaan teknologi dan inovasi dalam 

pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya serta pelaporan terbuka kepada masyarakat juga harus 

dijaga. Dengan membangun kolaborasi yang kuat ini, implementasi 
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model modernisasi berbasis Al-Quran dapat dilakukan lebih efektif 

dan memberikan dampak positif signifikan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

3. Evaluasi dan Pembaruan Berkelanjutan Model Modernisasi 

Evaluasi dan pembaruan berkelanjutan dari model modernisasi 

berbasis Al-Quran dalam pendidikan sangat penting untuk memastikan 

keberlanjutan dan efektivitasnya. Proses ini melibatkan beberapa 

langkah, seperti menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan terukur, 

mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data secara teliti, serta 

mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak terkait. Selain itu, 

evaluasi juga harus melihat sejauh mana model ini berhasil mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pendidikan di 

masyarakat. 

Dalam strategi pembaruan berkelanjutan, penting untuk 

melakukan perbaikan kurikulum, memberikan pelatihan dan 

pengembangan profesional bagi pendidik, serta menyesuaikan 

teknologi yang digunakan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, 

komunikasi yang transparan, serta monitoring berkelanjutan juga 

menjadi kunci untuk memastikan model ini terus relevan dan efektif 

dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan 

yang dinamis. Dengan demikian, pendidikan berbasis Al-Quran dapat 

memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa dan 

masyarakat. 

a. Pentingnya Evaluasi Terhadap Efektivitas Model Modernisasi 

Evaluasi terhadap efektivitas model modernisasi dalam 

pendidikan, terutama yang berbasis Al-Quran, sangat penting untuk 

memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perubahan yang 

diperkenalkan. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan, seperti pencapaian akademik siswa, 

peningkatan nilai-nilai spiritual, dan kemampuan menghadapi 

tantangan masa depan, telah tercapai. Selain itu, evaluasi membantu 

mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi, 

memungkinkan penyesuaian model sesuai dengan perkembangan 

terbaru, dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam 

kurikulum, metode pengajaran, dan penggunaan teknologi. 

Evaluasi yang transparan juga penting untuk menjaga 

akuntabilitas kepada semua pihak yang terlibat, serta mendukung 

pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih baik. Dengan 

evaluasi yang efektif, praktik terbaik dapat diidentifikasi dan 

diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara 

keseluruhan. Implementasi evaluasi mencakup penetapan indikator 

kinerja, penggunaan metode pengumpulan data yang komprehensif, 
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analisis data yang mendalam, serta pemberian umpan balik untuk 

proses pembaruan dan perbaikan. Melalui evaluasi yang terencana 

dan komprehensif, keberhasilan jangka panjang dari inisiatif 

modernisasi dapat didukung, memberikan manfaat maksimal bagi 

siswa dan masyarakat. 

b. Proses Pembaruan dan Adaptasi Model Berdasarkan Kondisi 

Kontekstual yang Berubah 

Proses pembaruan dan adaptasi model dalam pendidikan 

berbasis Al-Quran sangat penting untuk menjaga relevansi dan 

efektivitasnya di tengah perubahan kondisi kontekstual. Beberapa 

langkah yang dapat dilakukan dalam proses ini mencakup evaluasi 

rutin untuk memantau kinerja model dan mengidentifikasi 

perubahan yang diperlukan, serta analisis terhadap perubahan dalam 

konteks pendidikan, seperti perkembangan teknologi dan kebijakan 

baru. Melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti guru, siswa, 

dan orang tua, dalam konsultasi juga penting untuk mendapatkan 

umpan balik yang berharga. 

Penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran perlu 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang 

diterima, dengan memastikan bahwa nilai-nilai Al-Quran tetap 

tercermin dalam kurikulum sambil menyesuaikan dengan kebutuhan 

siswa dan persyaratan pendidikan nasional. Selain itu, integrasi 

teknologi baru dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan. Pengembangan profesional bagi 

pendidik juga diperlukan agar mereka memiliki keterampilan dan 

pengetahuan terbaru yang sesuai dengan model yang diperbarui. 

Komunikasi dan edukasi mengenai perubahan yang dilakukan 

harus disampaikan kepada semua pihak terkait, untuk memastikan 

pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari 

pembaruan tersebut. Setelah perubahan diimplementasikan, 

pemantauan dan evaluasi lanjutan perlu dilakukan untuk 

memastikan keberhasilan dan dampak positif yang diharapkan. 

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan lain 

atau organisasi non-profit, juga dapat memberikan perspektif 

tambahan dan dukungan dalam proses pembaruan model. 

Jika terjadi perubahan kebijakan pendidikan nasional yang 

mewajibkan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, model 

modernisasi berbasis Al-Quran dapat diperbarui dengan menyesuaikan 

materi kurikulum dan strategi pengajaran untuk lebih menekankan 

nilai-nilai ini. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Dengan melakukan 

pembaruan dan adaptasi secara sistematis dan responsif, model 
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modernisasi berbasis Al-Quran dapat tetap relevan dan memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 Integrasi Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah I.

Modern 

Integrasi manajemen pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah 

Modern merupakan sebuah upaya strategis untuk menggabungkan 

keunggulan dari kedua sistem ini dalam rangka menciptakan sebuah 

sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap 

perkembangan zaman.91 Dayah Tradisional, yang berfokus pada 

pengajaran agama Islam dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan yang 

kuat, dapat diintegrasikan dengan Dayah Modern yang 

mengkombinasikan pendidikan agama dengan kurikulum umum seperti 

matematika, sains, dan teknologi.92  

Dalam integrasi ini, kurikulum dari kedua sistem dapat disatukan, di 

mana materi keagamaan dari Dayah Tradisional dipadukan dengan 

pelajaran umum dari Dayah Modern, sehingga menghasilkan lulusan yang 

tidak hanya mendalam dalam pengetahuan agama, tetapi juga memiliki 

keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern. Selain itu, 

metodologi pengajaran tradisional yang cenderung berbasis hafalan dan 

kajian teks klasik dapat diperkaya dengan metode pembelajaran modern 

yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, guna meningkatkan 

kemampuan kritis dan analitis siswa tanpa menghilangkan kedalaman 

spiritual yang diajarkan.93  

Dari sisi manajemen, Dayah Tradisional yang umumnya dikelola 

secara sederhana dapat mengadopsi praktik manajemen modern yang lebih 

terstruktur, seperti penggunaan teknologi dalam administrasi dan evaluasi 

kinerja yang lebih formal, untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

lebih efisien. Sebaliknya, Dayah Modern dapat memanfaatkan kearifan 

lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam pendekatan manajemen mereka 

untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih holistik.94  
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Integrasi ini juga harus mempertimbangkan penyesuaian dengan 

regulasi pendidikan yang berlaku, sehingga kedua jenis Dayah ini dapat 

memiliki legalitas yang kuat dan diakui secara resmi. Dengan adanya 

integrasi ini, diharapkan pendidikan Dayah tidak hanya mampu 

mempertahankan keunggulan spiritual dan nilai-nilai tradisional, tetapi 

juga relevan dengan tuntutan zaman modern, sehingga lulusannya dapat 

berkontribusi lebih luas di berbagai bidang kehidupan. 

1. Identifikasi Nilai-Nilai Utama Manajemen Pendidikan Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern. 

Identifikasi nilai-nilai utama dalam manajemen pendidikan 

Dayah Tradisional dan Dayah Modern penting untuk memahami 

perbedaan dan kesamaan antara keduanya serta bagaimana mereka 

dapat saling melengkapi. Berikut adalah penjelasan tentang nilai-nilai 

utama dari masing-masing sistem 

a. Dayah Tradisional 

1) Nilai Agama dan Spiritual 

Fokus utama dari Dayah Tradisional adalah pengajaran 

nilai-nilai agama Islam, yang meliputi pengajaran Al-Qur'an, 

Hadits, Fiqh, dan akhlak. Nilai-nilai ini merupakan fondasi dari 

seluruh kegiatan dan kurikulum yang diterapkan di Dayah.95  

Proses pembelajaran di Dayah tradisional sangat 

menekankan pada pembentukan karakter yang saleh serta 

penguatan iman dan takwa. Pendekatan ini bertujuan untuk 

membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara spiritual 

tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, sesuai dengan ajaran 

agama Islam.96 

2) Metode Pengajaran 

Dalam Dayah Tradisional, metode pengajaran yang 

digunakan berbasis pada hafalan dan kajian teks klasik, sering 

dikenal dengan istilah kitab kuning. Metode ini dirancang untuk 

mendalami teks-teks agama secara mendalam dan sistematis.  

Pendekatan ini biasanya bersifat didaktik, yang berarti 

pengajaran banyak dilakukan dengan cara ceramah dan 

penjelasan oleh pengajar, yang juga seringkali bertindak sebagai 

sumber utama pengetahuan. Keikutsertaan aktif dari pengajar 

sangat penting, karena mereka tidak hanya menyampaikan materi 

tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam praktik keagamaan. 
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3) Struktur Manajemen 

Secara umum, Dayah Tradisional dikelola dengan struktur 

organisasi yang sederhana dan informal. Pemimpin Dayah, 

biasanya seorang ulama atau kiai, sering kali memiliki peran 

ganda sebagai pengajar utama dan kepala lembaga. Pengelolaan 

keuangan dan administrasi di Dayah tradisional dilakukan secara 

tradisional dan tidak banyak memanfaatkan teknologi modern. 

Sistem ini seringkali bersifat komunitarian, dengan keputusan 

diambil berdasarkan musyawarah dan kebiasaan yang telah 

berlangsung lama dalam komunitas.97 

4) Kearifan Lokal 

Dayah Tradisional juga mengandung kearifan lokal serta 

tradisi yang telah ada sejak lama. Nilai-nilai budaya dan sosial 

yang berkembang dalam komunitas setempat diajarkan dan 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di Dayah. Kearifan 

lokal ini mencakup adat istiadat dan praktik-praktik sosial yang 

telah menjadi bagian dari identitas komunitas, serta berperan 

dalam membentuk karakter dan norma-norma sosial yang 

dijunjung tinggi dalam lingkungan Dayah.98 

b. Dayah Modern 

1) Nilai Akademik dan Profesional 

Dayah Modern mengadopsi pendekatan yang lebih luas 

dalam pendidikan dengan tidak hanya fokus pada aspek 

keagamaan tetapi juga mengintegrasikan kurikulum pendidikan 

umum seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa 

menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat global dengan 

kompetensi akademik yang kuat. Pendidikan di Dayah modern 

dirancang untuk melengkapi siswa dengan keterampilan yang 

diperlukan untuk bersaing dan berkontribusi secara efektif dalam 

berbagai bidang profesional, sambil tetap menjaga pemahaman 

yang mendalam terhadap nilai-nilai agama.99 
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2) Metode Pengajaran 

Dalam Dayah Modern, metode pembelajaran yang 

digunakan lebih interaktif dan berbasis teknologi. Penggunaan 

alat-alat modern seperti komputer, internet, dan perangkat 

multimedia menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. 

Metode ini memfasilitasi siswa dalam memperoleh pengetahuan 

dengan cara yang lebih dinamis dan menarik. Selain itu, 

pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan penelitian 

diterapkan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis 

siswa, mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam dan 

kreatif dalam memecahkan masalah.100 

3) Struktur Manajemen 

Struktur manajemen di Dayah Modern lebih terstruktur dan 

profesional dibandingkan dengan dayah tradisional. Prinsip-

prinsip manajemen pendidikan diterapkan dengan pembagian 

tugas yang jelas, serta penggunaan teknologi dalam administrasi 

untuk meningkatkan efisiensi. Sistem evaluasi yang lebih 

terstandardisasi diterapkan untuk memastikan kualitas 

pendidikan. Pengelolaan keuangan dan administrasi dilakukan 

dengan transparan dan terukur, sering kali melibatkan audit dan 

laporan rutin untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas.101 

4) Adaptasi dengan Regulasi 

Dayah Modern juga berusaha untuk mengintegrasikan 

standar pendidikan nasional atau internasional dalam kurikulum 

mereka. Hal ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan 

sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, sehingga 

lulusannya memiliki pengakuan resmi yang sah. Untuk itu, dayah 

modern sering kali memperoleh akreditasi dan sertifikasi dari 

lembaga pendidikan formal, yang menambah kredibilitas dan 

jaminan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.102 

2. Konsep Integrasi yang Harmonis Manajemen Pendidikan Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern. 

Konsep integrasi yang harmonis dalam manajemen pendidikan 

Dayah Tradisional dan Dayah Modern bertujuan untuk 

menggabungkan kekuatan dan keunggulan dari kedua sistem 
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pendidikan ini, sehingga menghasilkan sebuah model pendidikan yang 

lebih komprehensif dan adaptif. Integrasi ini memerlukan pendekatan 

yang seimbang dan saling melengkapi, yang mempertimbangkan nilai-

nilai, metode, dan struktur manajemen dari masing-masing sistem.103 

Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam mencapai integrasi yang 

harmonis: 

a. Sinkronisasi Kurikulum 

Sinkronisasi kurikulum adalah langkah pertama dalam 

integrasi manajemen pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah 

Modern. Tujuan utama dari sinkronisasi ini adalah untuk 

menggabungkan mata pelajaran agama yang mendalam dengan 

pelajaran umum yang diperlukan dalam dunia modern. Di Dayah 

Tradisional, fokus utama adalah pengajaran Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, 

dan akhlak, yang merupakan inti dari pendidikan agama. Di sisi lain, 

Dayah Modern mengajarkan mata pelajaran umum seperti 

matematika, sains, bahasa, dan teknologi, yang bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan masyarakat 

global.104 

Untuk menciptakan kurikulum yang harmonis, perlu ada 

penyesuaian materi sehingga kedua aspek pendidikan ini bisa 

diajarkan secara seimbang. Misalnya, pelajaran agama dapat 

terintegrasi dengan pelajaran sains dengan cara membahas tema-

tema ilmiah dalam konteks keagamaan, atau memanfaatkan 

teknologi dalam pengajaran Al-Qur'an. Dengan cara ini, siswa tidak 

hanya memperoleh pengetahuan agama yang mendalam tetapi juga 

keterampilan akademik yang relevan. Kurikulum yang terintegrasi 

ini akan memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang 

komprehensif, memadukan keilmuan dan nilai-nilai spiritual.105 

b. Pendekatan Metodologi Pengajaran 

Metodologi pengajaran yang digunakan dalam integrasi Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern harus mampu menggabungkan 

pendekatan yang sudah ada dengan teknik-teknik baru. Dayah 

Tradisional biasanya menggunakan metode hafalan dan kajian teks 

klasik, di mana siswa mempelajari teks-teks agama secara mendalam 
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dan sistematis. Metode ini membantu siswa mendalami ajaran 

agama dengan cara yang mendetail dan terstruktur.106 

Dayah Modern mengadopsi metode pembelajaran yang lebih 

interaktif dan berbasis teknologi. Hal tersebut termasuk penggunaan 

komputer, internet, dan perangkat multimedia untuk membuat 

proses belajar mengajar lebih dinamis dan menarik. Integrasi 

metodologi ini bisa dilakukan dengan cara menggabungkan metode 

tradisional dengan teknologi modern, seperti menggunakan aplikasi 

untuk menghafal teks agama atau perangkat multimedia untuk 

menjelaskan konsep-konsep kompleks. Pendekatan berbasis proyek 

dan penelitian yang diterapkan di Dayah Modern juga bisa 

digunakan untuk mengeksplorasi dan menerapkan nilai-nilai agama 

dalam konteks praktis, memperkuat pemahaman siswa dengan cara 

yang kreatif dan relevan.107 

c. Struktur Manajemen dan Organisasi 

Struktur manajemen yang terintegrasi antara Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern memerlukan penyesuaian antara 

sistem yang lebih informal dan formal. Dayah Tradisional umumnya 

dikelola dengan struktur yang sederhana dan informal, di mana 

pemimpin dayah, seperti ulama atau kiai, berperan ganda sebagai 

pengajar utama dan pengelola. Sistem ini sering kali bersifat 

komunitarian, dengan keputusan diambil berdasarkan musyawarah 

dan tradisi yang telah lama ada.108 

Sementara itu, Dayah Modern menerapkan struktur organisasi 

yang lebih formal, dengan pembagian tugas yang jelas, penggunaan 

teknologi dalam administrasi, dan sistem evaluasi yang 

terstandardisasi. Integrasi struktur ini dapat dilakukan dengan 

mengadopsi prinsip-prinsip manajemen profesional dari Dayah 

Modern, seperti penggunaan perangkat lunak administrasi dan 

laporan keuangan yang transparan, sambil tetap mempertahankan 

nilai-nilai dan praktik tradisional dari Dayah Tradisional. Dengan 

cara ini, manajemen Dayah akan menjadi lebih efisien dan 

terorganisir tanpa menghilangkan kekayaan budaya dan kearifan 

lokal yang ada.109 
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d. Penyesuaian dengan Regulasi 

Penyesuaian dengan regulasi pendidikan merupakan aspek 

penting dalam integrasi manajemen pendidikan. Dayah Modern 

biasanya sudah mengikuti standar pendidikan nasional atau 

internasional, yang melibatkan akreditasi dan sertifikasi dari 

lembaga pendidikan formal. Hal ini memastikan bahwa pendidikan 

yang diberikan memenuhi kriteria kualitas yang diakui secara 

resmi.110 

Untuk Dayah Tradisional, yang mungkin belum sepenuhnya 

mengikuti standar ini, perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. Hal tersebut termasuk menyesuaikan 

kurikulum dengan standar nasional atau internasional dan 

memperoleh akreditasi yang diperlukan. Selain itu, Dayah 

Tradisional dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal 

dan nilai-nilai agama dalam kurikulum modern, sehingga memenuhi 

standar pendidikan sambil mempertahankan keunikan dan kekayaan 

tradisi yang ada. Penyesuaian ini akan memastikan bahwa 

pendidikan yang diberikan tidak hanya berkualitas tetapi juga diakui 

secara resmi dan relevan dengan kebutuhan zaman.111 

e. Keterlibatan Komunitas 

Keterlibatan komunitas adalah aspek krusial dalam mencapai 

integrasi yang harmonis. Dayah Tradisional dan Dayah Modern 

harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk orang tua, 

pengurus dayah, dan masyarakat sekitar, dalam proses integrasi. 

Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan 

harapan komunitas dapat dipenuhi dan bahwa proses integrasi 

diterima secara luas.112 

Komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara semua pihak 

akan mendukung proses integrasi dengan memberikan umpan balik 

yang konstruktif dan memastikan bahwa setiap langkah yang 

diambil mencerminkan kebutuhan komunitas. Misalnya, orang tua 

dapat memberikan masukan mengenai kurikulum yang diinginkan, 

sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan mengadakan 

kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Dengan keterlibatan 
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aktif dari semua pihak, lingkungan pendidikan yang dihasilkan akan 

lebih mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari 

segi akademik, spiritual, maupun sosial.113 

3. Implementasi dan Tantangan Integrasi Manajemen Pendidikan 

Dayah Tradisional dan Dayah Modern 

a. Implementasi Integrasi Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional 

dan Dayah Modern 

Implementasi integrasi manajemen pendidikan Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern memerlukan perencanaan yang 

matang dan kolaborasi dari berbagai pihak. Langkah pertama dalam 

implementasi ini adalah merancang kurikulum yang mampu 

menggabungkan aspek-aspek terbaik dari kedua sistem pendidikan. 

Hal ini melibatkan penyesuaian materi pelajaran, metode 

pengajaran, dan struktur manajemen untuk menciptakan sebuah 

sistem yang harmonis dan efektif. Dalam praktiknya, kurikulum 

yang terintegrasi akan mencakup mata pelajaran agama yang 

mendalam seperti yang diajarkan di Dayah Tradisional, serta mata 

pelajaran umum dan teknologi seperti yang ditemukan di Dayah 

Modern. Penggunaan teknologi dalam pengajaran, seperti e-learning 

dan alat multimedia, menjadi penting dalam memfasilitasi 

pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan 

zaman. 

Pada tahap implementasi, perlu juga dilakukan pelatihan bagi 

para pengajar agar mereka siap mengadopsi metode pengajaran yang 

baru dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. 

Pengajar dari kedua sistem perlu dibekali dengan keterampilan yang 

memadai untuk mengajar di lingkungan yang lebih terstruktur dan 

modern, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal yang 

menjadi ciri khas Dayah Tradisional. Selain itu, manajemen dayah 

harus memastikan bahwa pengelolaan administrasi, keuangan, dan 

evaluasi pendidikan dilakukan secara transparan dan terstandarisasi, 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di Dayah Modern.114 

b. Tantangan Integrasi Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional dan 

Dayah Modern 

Meskipun integrasi ini menawarkan banyak manfaat, ada 

sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam prosesnya. Salah satu 

tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, terutama di 
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kalangan pengajar dan pemimpin Dayah yang terbiasa dengan 

metode dan struktur tradisional. Mereka mungkin merasa bahwa 

modernisasi dan integrasi dengan sistem Dayah Modern dapat 

mengancam nilai-nilai dan identitas budaya yang telah lama mereka 

pertahankan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan 

yang sensitif dan inklusif, yang menghargai kontribusi dari kedua 

sistem dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan.115 

Tantangan lainnya adalah kesenjangan teknologi dan sumber 

daya antara Dayah Tradisional dan Dayah Modern. Dayah 

Tradisional yang berada di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki 

akses yang memadai terhadap teknologi atau infrastruktur yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis 

teknologi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi yang 

signifikan dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan teknologi bagi 

pengajar dan siswa. Selain itu, perlu adanya dukungan dari 

pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan sumber daya 

yang memadai dan memastikan bahwa semua Dayah, baik 

tradisional maupun modern, memiliki akses yang sama terhadap 

fasilitas pendidikan yang berkualitas.116 

Terakhir, harmonisasi kurikulum antara Dayah Tradisional dan 

Dayah Modern bisa menjadi tantangan tersendiri. Menciptakan 

kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan 

pendidikan umum membutuhkan keseimbangan yang hati-hati agar 

tidak mengorbankan salah satu aspek. Kurikulum harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kedua jenis 

pengetahuan dengan baik tanpa merasa kewalahan. Dalam hal ini, 

pengembangan kurikulum yang bersifat fleksibel dan adaptif sangat 

penting, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan konteks 

sosial budaya setempat.117 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, implementasi 

integrasi manajemen pendidikan Dayah Tradisional dan Dayah 

Modern dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang 

diharapkan. Integrasi ini pada akhirnya akan menciptakan sistem 

pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertahankan 
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nilai-nilai tradisional tetapi juga mempersiapkan siswa untuk 

menghadapi tantangan dunia modern. 

4. Evaluasi Hasil Integrasi Manajemen Pendidikan Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern 

a. Evaluasi Hasil Integrasi Manajemen Pendidikan Dayah Tradisional 

dan Dayah Modern. 

Evaluasi hasil integrasi manajemen pendidikan Dayah 

Tradisional dan Dayah Modern merupakan langkah penting untuk 

menilai sejauh mana tujuan-tujuan integrasi telah tercapai dan 

bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. 

Proses evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk 

kurikulum, metode pengajaran, struktur manajemen, serta adaptasi 

terhadap regulasi dan keterlibatan komunitas. Melalui evaluasi yang 

menyeluruh, dapat diidentifikasi area-area yang berhasil 

diintegrasikan dengan baik, serta tantangan atau hambatan yang 

mungkin masih ada.118 

Salah satu aspek utama yang dievaluasi adalah efektivitas 

kurikulum terintegrasi. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap 

kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan 

pengetahuan agama serta mata pelajaran umum. Hasil belajar siswa 

dapat dianalisis melalui tes akademik, observasi kelas, dan umpan 

balik dari siswa serta orang tua. Evaluasi ini juga harus 

memperhatikan apakah siswa mampu mengembangkan keterampilan 

kritis, analitis, dan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi 

tantangan dunia modern, sambil tetap mempertahankan pemahaman 

yang kuat terhadap nilai-nilai agama.119 

b. Evaluasi Metodologi Pengajaran dan Penggunaan Teknologi 

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap metodologi pengajaran 

dan penggunaan teknologi yang diintegrasikan dalam Dayah. 

Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran harus dinilai dari 

segi efektivitasnya dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan 

pemahaman materi. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap 

seberapa baik teknologi telah diadopsi oleh pengajar, serta 

dampaknya terhadap pengalaman belajar siswa.120 Selain itu, penting 
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untuk mengevaluasi apakah metode interaktif dan proyek berbasis 

penelitian yang diterapkan di Dayah Modern telah berhasil 

meningkatkan keterampilan kritis dan analitis siswa, tanpa 

mengurangi kedalaman pembelajaran agama yang menjadi ciri khas 

Dayah Tradisional. 

Di sisi lain, evaluasi terhadap peran pengajar dan pemimpin 

Dayah juga perlu dilakukan. Hal ini mencakup penilaian terhadap 

adaptasi mereka terhadap metode pengajaran baru dan kemampuan 

mereka dalam memadukan metode tradisional dengan pendekatan 

modern. Keberhasilan pengajar dalam menyampaikan materi dengan 

cara yang interaktif dan relevan akan menjadi indikator penting 

dalam mengevaluasi kualitas integrasi ini 

c. Evaluasi Struktur Manajemen dan Kepatuhan terhadap Regulasi 

Struktur manajemen yang terintegrasi juga harus dievaluasi 

untuk menilai efektivitasnya dalam mengelola Dayah secara 

keseluruhan. Aspek yang dievaluasi termasuk efisiensi administrasi, 

transparansi keuangan, serta implementasi sistem evaluasi yang 

terstandarisasi. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap 

bagaimana struktur organisasi yang lebih formal dari Dayah Modern 

telah berhasil diterapkan di Dayah Tradisional, serta bagaimana hal 

ini mempengaruhi efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

Dayah.121 

Selain itu, evaluasi juga perlu mencakup penilaian terhadap 

kepatuhan Dayah terhadap regulasi pendidikan yang berlaku. Hal ini 

mencakup penilaian terhadap pencapaian akreditasi dan sertifikasi 

yang diakui secara resmi, serta bagaimana Dayah telah 

mengintegrasikan standar pendidikan nasional atau internasional 

dalam kurikulum mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting 

untuk memastikan bahwa Dayah dapat memberikan pendidikan 

yang diakui secara formal dan memiliki kualitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Evaluasi Dampak Sosial dan Keterlibatan Komunitas 

Akhirnya, evaluasi hasil integrasi juga harus mencakup 

analisis terhadap dampak sosial dan keterlibatan komunitas. Hal 

tersebut termasuk penilaian terhadap bagaimana integrasi telah 

diterima oleh komunitas, orang tua, dan siswa. Evaluasi ini dapat 

dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok 

terfokus dengan berbagai pemangku kepentingan. Dampak sosial 

dari integrasi ini dapat diukur dari seberapa besar dukungan dan 

partisipasi komunitas dalam kegiatan Dayah, serta bagaimana 
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integrasi ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap relevansi 

pendidikan Dayah dalam konteks modern. 

Dengan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, Dayah 

dapat terus mengoptimalkan pendekatan integrasi yang telah 

diterapkan. Evaluasi ini juga memungkinkan Dayah untuk 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan 

strategi yang lebih baik untuk memastikan bahwa tujuan integrasi 

tercapai secara efektif, menghasilkan pendidikan yang holistik dan 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

 Penyesuaian Dayah Tradisional dan Dayah Modern dengan Undang-J.

Undang tentang Pesantren 

Penyesuaian kurikulum di Dayah Tradisional dan Dayah Modern 

dengan Undang-Undang tentang Pesantren adalah langkah penting untuk 

memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar 

nasional. Undang-Undang Pesantren mengatur bahwa pesantren, termasuk 

Dayah, harus menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berfokus 

pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup aspek-aspek pendidikan 

umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Untuk itu, 

Dayah Tradisional yang biasanya berfokus pada pengajaran Al-Qur'an, 

Hadits, Fiqh, dan akhlak, perlu mengintegrasikan pelajaran umum seperti 

matematika, sains, bahasa, dan teknologi ke dalam kurikulumnya. Hal ini 

memungkinkan siswa memperoleh pendidikan yang komprehensif, baik 

dalam ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga mereka siap 

menghadapi tantangan di dunia luar.122 

Di sisi lain, Dayah Modern yang sudah mengadopsi kurikulum 

berbasis teknologi dan pendidikan umum juga perlu memastikan bahwa 

pengajaran agama tetap menjadi inti dari pendidikan mereka, sesuai 

dengan tuntutan Undang-Undang Pesantren. Mereka harus memperkuat 

materi agama dalam kurikulum mereka, sehingga siswa tidak hanya siap 

secara akademis tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat. 

Penyesuaian ini memerlukan revisi kurikulum secara berkala untuk 

memastikan bahwa materi yang diajarkan tetap relevan dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.123 

Penyesuaian metode pengajaran merupakan langkah penting lainnya 

dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang 

Pesantren. Dayah Tradisional, yang umumnya menggunakan metode 
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hafalan dan kajian teks klasik, perlu menyesuaikan pendekatan mereka 

dengan metode pengajaran yang lebih modern dan interaktif, sesuai 

dengan standar nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut 

termasuk penggunaan teknologi dalam pengajaran, seperti e-learning, alat 

multimedia, dan metode pembelajaran berbasis proyek yang lebih 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan 

mengadopsi metode-metode ini, Dayah dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan mereka dan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan 

relevan bagi siswa. 

Sementara itu, Dayah Modern yang sudah menggunakan teknologi 

dalam pengajaran perlu memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara 

efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang 

diatur dalam Undang-Undang Pesantren. Pengajar harus dilatih untuk 

memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan tanpa mengabaikan 

aspek spiritual dan moral. Penyesuaian ini juga mencakup pengembangan 

modul pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan 

keterampilan akademik dan teknologi, sehingga siswa dapat memperoleh 

pendidikan yang seimbang dan menyeluruh. 

Penyesuaian struktur manajemen dan administrasi di Dayah dengan 

Undang-Undang tentang Pesantren adalah aspek penting lainnya dalam 

proses penyesuaian ini. Undang-Undang Pesantren mengatur bahwa 

Dayah harus dikelola secara profesional dengan struktur organisasi yang 

jelas dan efisien. Dayah Tradisional yang biasanya dikelola secara 

sederhana dan informal perlu mengadopsi sistem manajemen yang lebih 

terstruktur, termasuk penggunaan teknologi dalam administrasi, 

transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan sistem evaluasi yang 

terstandardisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dayah, serta memastikan bahwa Dayah 

dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh undang-undang. 

Dayah Modern yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

modern juga perlu terus melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa 

struktur manajemen mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal ini termasuk audit dan laporan keuangan yang rutin, serta evaluasi 

kinerja yang objektif terhadap pengajar dan staf administrasi. Dengan 

memastikan bahwa manajemen Dayah dikelola dengan baik, Dayah dapat 

memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi, diakui secara resmi, dan 

memenuhi standar nasional yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren. 

Penyesuaian terhadap regulasi dan akreditasi merupakan langkah 

penting untuk memastikan bahwa Dayah memenuhi standar yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Pesantren. Untuk mendapatkan 

pengakuan resmi, Dayah harus menyesuaikan program pendidikan mereka 
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dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal 

kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen. Dayah Tradisional 

mungkin perlu mendapatkan akreditasi dan sertifikasi dari lembaga 

pendidikan formal untuk memastikan bahwa pendidikan yang mereka 

berikan diakui secara resmi. Proses ini melibatkan penyesuaian kurikulum, 

pelatihan pengajar, dan peningkatan infrastruktur sesuai dengan 

persyaratan akreditasi. 

Dayah Modern yang sudah terakreditasi juga perlu memastikan 

bahwa mereka terus mematuhi regulasi yang berlaku dan memperbarui 

akreditasi mereka secara berkala. Hal ini termasuk mengikuti perubahan 

regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 

memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memperoleh akreditasi yang 

diperlukan, Dayah dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan 

diakui secara resmi, serta meningkatkan daya saing mereka di tingkat 

nasional maupun internasional. 

1. Analisis Undang-Undang Tentang Pesantren 

a. Penyesuaian Kurikulum 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019124 tentang Pesantren 

menekankan pentingnya integrasi antara kurikulum berbasis agama 

dengan pendidikan umum. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi 

Dayah Tradisional yang telah lama berfokus pada pengajaran kitab 

kuning dan ilmu-ilmu agama Islam. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) 

dan Pasal 17,125 Dayah yang menyelenggarakan pendidikan dalam 

bentuk pengkajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola 

pendidikan Muallimin harus mulai mengadopsi kurikulum yang juga 

mencakup mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa 

Indonesia, dan teknologi. Kurikulum ini harus disusun sedemikian 

rupa sehingga tetap mempertahankan kekhasan Dayah dalam 

pengajaran agama, namun juga memberikan kompetensi yang 

relevan bagi siswa untuk bersaing di dunia modern. 

Dayah Modern, yang sudah memiliki kurikulum yang lebih 

seimbang antara pendidikan umum dan agama, juga perlu 

melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa kurikulum 

mereka tidak hanya sekadar memenuhi standar pendidikan umum, 

tetapi juga menguatkan aspek-aspek spiritual dan religius yang 

menjadi ciri khas pesantren. Misalnya, meskipun mereka sudah 

mengajarkan ilmu pengetahuan modern, mereka harus memastikan 

bahwa pengajaran ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip keislaman 
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dan berkontribusi pada pembentukan karakter santri yang berakhlak 

mulia. 

b. Penyesuaian Metodologi Pengajaran 

Metodologi pengajaran di Dayah Tradisional, yang umumnya 

menggunakan metode hafalan dan kajian teks secara langsung 

(bandongan dan sorogan), perlu disesuaikan dengan pendekatan 

yang lebih terstruktur, sistematis, dan terintegrasi seperti yang diatur 

dalam Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Pesantren.126 Untuk 

memenuhi regulasi ini, Dayah Tradisional harus mengadopsi metode 

pengajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga 

mengembangkan kemampuan analitis dan kritis siswa. Mereka juga 

perlu mulai mengintegrasikan teknologi pendidikan, seperti 

penggunaan komputer dan internet untuk mendukung pembelajaran. 

Dayah Modern, yang sudah mengimplementasikan teknologi 

dan metode interaktif dalam pengajaran, perlu memastikan bahwa 

metode tersebut tidak hanya digunakan untuk pelajaran umum, 

tetapi juga dalam pengajaran agama. Teknologi harus digunakan 

sebagai alat untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap ilmu 

agama, misalnya melalui aplikasi digital yang membantu hafalan Al-

Qur'an atau simulasi interaktif yang menjelaskan konsep-konsep 

Fiqh. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek dan 

penelitian yang diterapkan di Dayah modern perlu disesuaikan 

dengan nilai-nilai keislaman sehingga proyek-proyek yang 

dikerjakan siswa tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi 

juga pada pengembangan karakter dan spiritualitas. 

c. Penyesuaian Struktur Manajemen dan Kepatuhan terhadap Regulasi 

Undang-Undang Pesantren mengatur bahwa setiap pesantren 

harus memiliki struktur manajemen yang mendukung pelaksanaan 

fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 9 

dan Pasal 26).127 Bagi Dayah Tradisional yang selama ini dikelola 

secara sederhana dan informal, ini berarti perlu dilakukan 

restrukturisasi organisasi untuk memasukkan elemen-elemen baru 

seperti Dewan Masyayikh, yang bertugas menjamin mutu 

pendidikan pesantren. Dewan Masyayikh ini akan berperan dalam 

merancang kurikulum, mengawasi pelaksanaan pengajaran, serta 

memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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Dayah Modern, yang biasanya sudah memiliki struktur 

manajemen yang lebih formal dan terorganisir, perlu memperkuat 

kepatuhan mereka terhadap regulasi yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Pesantren. Hal ini termasuk memastikan bahwa mereka 

memiliki sistem penjaminan mutu internal yang efektif, seperti yang 

diamanatkan dalam Pasal 25 dan Pasal 27,128 dan bahwa mereka 

secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja pengajar dan staf 

administrasi. Mereka juga perlu memastikan bahwa semua kegiatan 

pendidikan, administrasi, dan keuangan dijalankan sesuai dengan 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh 

undang-undang. 

d. Penyesuaian dalam Fungsi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Undang-Undang Pesantren menekankan bahwa pesantren 

harus menjalankan tiga fungsi utama yaitu pendidikan, dakwah, dan 

pemberdayaan masyarakat (Pasal 4).129 Bagi Dayah Tradisional, 

yang biasanya berfokus pada pendidikan agama, ini berarti mereka 

perlu memperluas peran mereka dalam masyarakat dengan lebih 

aktif terlibat dalam kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. 

Misalnya, mereka dapat mengadakan program pelatihan 

keterampilan untuk masyarakat sekitar, mendirikan koperasi atau 

usaha mikro, dan memberikan pendampingan dalam manajemen 

keuangan kepada komunitas. Hal tersebut tidak hanya akan 

meningkatkan peran Dayah dalam masyarakat tetapi juga 

memperkuat hubungan antara Dayah dan komunitas lokal. 

Dayah Modern yang sudah aktif dalam fungsi pemberdayaan 

masyarakat perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil'alamin, seperti yang 

diamanatkan oleh undang-undang. Mereka harus memastikan bahwa 

program-program pemberdayaan yang mereka jalankan tidak hanya 

berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada pengembangan 

spiritual dan moral masyarakat. Selain itu, mereka perlu memastikan 

bahwa kegiatan dakwah yang mereka lakukan selaras dengan nilai-

nilai kebangsaan dan cinta tanah air, serta berkontribusi pada 

terciptanya kerukunan hidup beragama di Indonesia. 

e. Penyesuaian Terhadap Penjaminan Mutu dan Akreditasi 

Undang-Undang Pesantren juga mengatur tentang pentingnya 

penjaminan mutu dan akreditasi untuk memastikan bahwa 
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pendidikan yang diberikan oleh pesantren sesuai dengan standar 

nasional (Pasal 24-30).130 Bagi Dayah Tradisional, ini berarti mereka 

perlu bekerja sama dengan Dewan Masyayikh untuk merancang 

sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan karakteristik 

pendidikan Dayah. Mereka juga perlu memastikan bahwa kurikulum 

dan metode pengajaran yang mereka gunakan memenuhi kriteria 

mutu yang ditetapkan, sehingga lulusan Dayah memiliki kompetensi 

yang diakui secara nasional. 

Dayah Modern yang sudah terakreditasi perlu memastikan 

bahwa mereka terus mematuhi standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan melakukan evaluasi mutu secara berkala. Mereka 

juga perlu memastikan bahwa lulusan mereka tidak hanya 

mendapatkan pengakuan di tingkat nasional tetapi juga memiliki 

akses yang sama terhadap pendidikan tinggi dan peluang kerja. 

Dengan mengikuti prosedur akreditasi yang diatur oleh undang-

undang, Dayah dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata 

pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa pendidikan 

yang mereka berikan memiliki daya saing di tingkat nasional 

maupun internasional. 

Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren adalah langkah penting bagi Dayah Tradisional dan 

Dayah Modern untuk memastikan bahwa mereka dapat terus beroperasi 

sesuai dengan regulasi yang berlaku, sambil tetap mempertahankan 

identitas dan kekhasan mereka. Penyesuaian ini mencakup berbagai 

aspek, mulai dari kurikulum, metodologi pengajaran, struktur 

manajemen, hingga fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan 

masyarakat. Dengan melakukan penyesuaian ini, Dayah dapat 

memberikan pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya 

membekali siswa dengan pengetahuan agama tetapi juga dengan 

keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dunia modern. 

2. Penyesuaian Struktur dan Manajemen Dayah dengan UU 

Pesantren 

a. Penyesuaian Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren, Dayah diharuskan untuk memiliki struktur organisasi 

yang lebih terorganisir dan formal, dibandingkan dengan struktur 

tradisional yang mungkin lebih sederhana dan informal. Undang-

undang ini menekankan bahwa setiap pesantren, termasuk Dayah, 

harus memiliki unsur-unsur struktural seperti Dewan Masyayikh dan 
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Majelis Masyayikh (Pasal 27 dan Pasal 28).131 Dewan Masyayikh 

berfungsi sebagai lembaga penjaminan mutu internal yang bertugas 

menyusun kurikulum, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

meningkatkan kompetensi serta profesionalitas pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Bagi Dayah Tradisional, yang mungkin selama ini dikelola 

secara sederhana oleh seorang kiai dengan sedikit atau tanpa struktur 

formal, Hal ini berarti perlu adanya penyesuaian besar dalam hal 

manajemen. Mereka perlu membentuk Dewan Masyayikh yang 

terdiri dari para pengajar senior yang memiliki kompetensi dalam 

ilmu agama Islam. Dewan ini akan bertanggung jawab untuk 

mengawasi pelaksanaan pendidikan, mengevaluasi kinerja pengajar, 

dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Struktur organisasi 

yang lebih formal ini juga perlu mencakup pembagian tugas yang 

jelas antara pengajar, tenaga administrasi, dan manajemen Dayah. 

Dayah Modern yang sudah memiliki struktur organisasi yang 

lebih formal mungkin lebih mudah beradaptasi dengan ketentuan ini. 

Namun, mereka tetap perlu memastikan bahwa struktur yang ada 

sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Pesantren, termasuk 

adanya Majelis Masyayikh yang berfungsi sebagai lembaga mandiri 

dan independen dalam merumuskan dan menetapkan sistem 

penjaminan mutu pendidikan pesantren. Majelis ini harus 

memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh Dewan 

Masyayikh sesuai dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum 

yang ditetapkan secara nasional. 

b. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan 

Undang-Undang Pesantren juga mengatur tentang pentingnya 

pengelolaan administrasi dan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. Pasal 33 dan 34132 menggarisbawahi bahwa pengelolaan 

Dayah harus dilakukan secara profesional, dengan mengikuti 

prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi. 

Dayah Tradisional yang selama ini mungkin mengelola keuangan 

dan administrasi secara sederhana harus mulai mengadopsi sistem 

yang lebih terstruktur. Hal ini termasuk pencatatan keuangan yang 

detail, pelaporan keuangan yang rutin, dan audit yang teratur untuk 

memastikan bahwa semua dana yang diterima dan digunakan oleh 

Dayah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 
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Penggunaan teknologi dalam pengelolaan administrasi juga 

perlu dipertimbangkan. Dayah dapat memanfaatkan perangkat lunak 

manajemen sekolah atau pesantren untuk memudahkan pengelolaan 

data santri, jadwal pengajaran, serta keuangan. Dengan demikian, 

Dayah dapat memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan 

efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Dayah Modern yang sudah memiliki sistem administrasi yang 

lebih maju perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pesantren. Mereka 

harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan pengelolaan 

administrasi dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi, serta bahwa mereka secara rutin melaporkan keuangan 

kepada pemerintah atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

c. Sistem Penjaminan Mutu dan Evaluasi 

Pasal 25 hingga 30 dalam Undang-Undang Pesantren133 

mengatur tentang sistem penjaminan mutu yang harus diterapkan 

oleh setiap Dayah. Sistem ini mencakup penilaian terhadap kualitas 

pendidikan yang diberikan, rekognisi terhadap lulusan, dan 

pengakuan terhadap kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. 

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan ini, Dayah Tradisional perlu 

mulai membangun sistem penjaminan mutu yang mencakup evaluasi 

berkala terhadap kurikulum, metode pengajaran, serta kompetensi 

pengajar. Mereka juga perlu memastikan bahwa lulusan Dayah 

mendapatkan pengakuan yang setara dengan pendidikan formal, 

baik melalui ujian akhir yang distandarisasi atau melalui mekanisme 

lain yang diakui oleh pemerintah. 

Dayah Modern yang sudah memiliki sistem penjaminan mutu 

perlu memastikan bahwa sistem tersebut berjalan efektif dan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Hal ini 

termasuk melakukan evaluasi internal secara berkala, melibatkan 

Dewan Masyayikh dalam proses penjaminan mutu, serta 

memastikan bahwa setiap santri yang lulus dari Dayah telah 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Evaluasi ini harus mencakup 

seluruh aspek pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, 

dan infrastruktur pendukung. 

d. Penyesuaian Peran Kiai dan Pengelola Dayah 

Undang-Undang Pesantren menetapkan bahwa kiai atau 

pengasuh pesantren harus memiliki kompetensi ilmu agama Islam 
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yang memadai dan bertindak sebagai figur teladan dalam 

penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9).134 Selain itu, kiai dapat 

dibantu oleh pengelola pesantren yang bertanggung jawab atas 

administrasi dan manajemen Dayah. Bagi Dayah Tradisional, yang 

mungkin selama ini hanya mengandalkan kiai untuk segala urusan, 

penyesuaian ini berarti harus mulai melibatkan tenaga administrasi 

yang profesional untuk membantu mengelola Dayah. Pengelola 

pesantren ini harus memiliki kompetensi dalam manajemen 

pendidikan dan administrasi, sehingga mereka dapat memastikan 

bahwa Dayah dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi. 

Dayah Modern yang sudah terbiasa dengan manajemen yang 

lebih terstruktur perlu memastikan bahwa peran kiai dan pengelola 

pesantren jelas dan saling melengkapi. Kiai harus fokus pada aspek 

spiritual dan pengajaran, sementara pengelola Dayah bertanggung 

jawab atas manajemen dan administrasi sehari-hari. Penyesuaian ini 

akan membantu Dayah dalam mencapai standar kualitas pendidikan 

yang diharapkan oleh undang-undang, serta memastikan bahwa 

Dayah dapat berfungsi dengan efisien dan efektif. 

e. Penyesuaian dalam Fungsi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Undang-Undang Pesantren juga menekankan bahwa pesantren 

harus menjalankan tiga fungsi utama yaitu pendidikan, dakwah, dan 

pemberdayaan masyarakat (Pasal 4).135 Bagi Dayah Tradisional, Hal 

tersebut berarti perlu mengembangkan strategi dan program yang 

tidak hanya berfokus pada pendidikan agama tetapi juga pada 

pengembangan masyarakat dan dakwah. Misalnya, Dayah dapat 

mengadakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat 

sekitar, mendirikan koperasi atau usaha mikro, serta mengadakan 

kegiatan dakwah yang menekankan nilai-nilai Islam rahmatan 

lil'alamin. 

Dayah Modern, yang mungkin sudah lebih aktif dalam 

pemberdayaan masyarakat, perlu memastikan bahwa semua program 

yang mereka jalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Pesantren. Mereka harus memastikan bahwa program-program 

tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga 

memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Selain itu, 

kegiatan dakwah yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-
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prinsip kebangsaan dan cinta tanah air, serta mendukung kerukunan 

hidup beragama di Indonesia. 

Dengan melakukan penyesuaian ini, Dayah dapat memastikan 

bahwa mereka tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi 

juga memperkuat peran mereka sebagai lembaga pendidikan dan 

pemberdayaan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan 

negara. Penyesuaian ini juga akan membantu Dayah dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya 

berfokus pada aspek akademis tetapi juga pada pengembangan 

karakter dan spiritualitas santri. 

3. Tantangan dalam Penyesuaian dengan UU Pesantren 

Penyesuaian Dayah tradisional dan modern dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menghadirkan 

berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan ini. 

Tantangan-tantangan ini terkait dengan perbedaan struktur, budaya, dan 

keterbatasan sumber daya yang ada di kedua jenis Dayah. Berikut ini 

adalah beberapa tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses 

penyesuaian: 

a. Tantangan Penyesuaian Kurikulum 

1) Integrasi Kurikulum Agama dan Umum. 

Bagi Dayah Tradisional, tantangan terbesar adalah 

mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum seperti 

matematika, sains, dan teknologi ke dalam sistem pendidikan 

yang selama ini berfokus pada pengajaran agama dan kitab 

kuning. Penggabungan ini tidak hanya memerlukan perubahan 

dalam konten pengajaran tetapi juga dalam pendekatan pedagogis 

yang digunakan. Sering kali, para pengajar di Dayah Tradisional 

kurang memiliki latar belakang dalam pendidikan umum, 

sehingga adaptasi ini memerlukan pelatihan tambahan. 

2) Harmonisasi Kurikulum. 

Dayah Modern, meskipun lebih terbiasa dengan kurikulum 

pendidikan umum, tetap menghadapi tantangan dalam 

memastikan bahwa pengajaran agama tetap menjadi inti dari 

kurikulum mereka. Mereka perlu menjaga keseimbangan antara 

pendidikan agama dan umum, sambil memastikan bahwa 

keduanya mendukung pengembangan karakter dan spiritualitas 

santri. Tantangan ini juga mencakup penyesuaian kurikulum agar 

sesuai dengan standar nasional dan regulasi yang ditetapkan 

dalam undang-undang. 

 

 

 



171 

 

 

b. Tantangan dalam Metodologi Pengajaran 

1) Adaptasi Metode Pengajaran Tradisional 

Dayah Tradisional sering kali menggunakan metode 

pengajaran yang bersifat hafalan dan kajian teks klasik (kitab 

kuning). Mengadaptasi metode ini agar sesuai dengan pendekatan 

yang lebih interaktif dan berbasis teknologi seperti yang 

diamanatkan oleh UU Pesantren adalah tantangan besar. Pengajar 

mungkin memerlukan pelatihan intensif dalam penggunaan 

teknologi pendidikan dan metode pengajaran modern yang lebih 

partisipatif. 

2) Penggunaan Teknologi 

Dayah Modern, meskipun lebih maju dalam penggunaan 

teknologi, tetap menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa 

teknologi digunakan secara efektif untuk mendukung 

pembelajaran agama. Tantangan ini termasuk memastikan bahwa 

teknologi tidak hanya digunakan untuk pelajaran umum tetapi 

juga untuk memperdalam pemahaman agama. Selain itu, 

pengajaran yang berbasis teknologi harus dipadukan dengan 

metode tradisional untuk memastikan bahwa siswa tetap 

mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama. 

c. Tantangan dalam Struktur Manajemen dan Administrasi 

1) Transformasi Struktur Organisasi 

Dayah Tradisional, yang biasanya memiliki struktur 

manajemen yang lebih sederhana dan informal, harus 

menghadapi tantangan dalam membangun struktur organisasi 

yang lebih formal dan terstruktur seperti yang diatur oleh undang-

undang. Hal ini termasuk pembentukan Dewan Masyayikh dan 

Majelis Masyayikh yang bertanggung jawab atas penjaminan 

mutu pendidikan. Proses transformasi ini memerlukan waktu dan 

sumber daya yang signifikan, serta mungkin menghadapi 

resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan struktur lama. 

2) Profesionalisasi Manajemen 

Dayah Modern yang sudah memiliki struktur manajemen 

yang lebih formal tetap harus memastikan bahwa mereka 

mematuhi semua ketentuan dalam UU Pesantren terkait dengan 

pengelolaan administrasi dan keuangan. Tantangan ini mencakup 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses 

administrasi, serta memenuhi persyaratan pelaporan dan audit 

yang diatur oleh undang-undang. Keterbatasan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian dalam manajemen pendidikan 

juga bisa menjadi hambatan dalam profesionalisasi manajemen 

ini. 



172 

 

 

d. Tantangan dalam Penjaminan Mutu dan Akreditasi 

1) Penetapan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Dayah Tradisional, yang belum terbiasa dengan sistem 

penjaminan mutu formal, mungkin kesulitan dalam 

mengimplementasikan sistem ini seperti yang diatur dalam Pasal 

25-30 UU Pesantren.136 Proses penjaminan mutu mencakup 

evaluasi berkala terhadap kualitas pendidikan, rekognisi terhadap 

lulusan, dan pengakuan terhadap kualifikasi pendidik. Bagi 

banyak Dayah tradisional, mengembangkan sistem ini dari nol 

merupakan tantangan yang memerlukan dukungan dari 

pemerintah dan lembaga terkait. 

2) Pencapaian Akreditasi 

Proses mendapatkan akreditasi sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah juga menjadi tantangan besar, 

terutama bagi Dayah Tradisional yang belum terbiasa dengan 

proses formal seperti ini. Mereka perlu menyesuaikan kurikulum, 

metode pengajaran, dan struktur manajemen mereka untuk 

memenuhi standar akreditasi. Bagi Dayah Modern, tantangan ini 

lebih terkait dengan menjaga dan memperbarui akreditasi sesuai 

dengan perubahan regulasi dan standar pendidikan nasional. 

e. Tantangan dalam Fungsi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

1) Perluasan Fungsi Dayah 

Bagi Dayah Tradisional, yang fokus utamanya adalah 

pendidikan agama, memperluas fungsi mereka ke dalam bidang 

dakwah dan pemberdayaan masyarakat merupakan tantangan 

yang cukup berat. Mereka mungkin perlu membangun jaringan 

baru, mengembangkan program-program pemberdayaan 

ekonomi, dan menginisiasi kegiatan dakwah yang lebih 

terstruktur. Hal ini memerlukan perubahan budaya dan orientasi 

yang signifikan di dalam Dayah. 

2) Keselarasan dengan Nilai-Nilai Kebangsaan 

Dayah Modern, meskipun lebih terbiasa dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, tetap menghadapi tantangan dalam 

memastikan bahwa semua kegiatan dakwah dan pemberdayaan 

sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan cinta tanah air. 

Mereka perlu memastikan bahwa program-program mereka tidak 

hanya berdampak secara ekonomi tetapi juga memperkuat nilai-

nilai kebangsaan dan kerukunan hidup beragama di Indonesia. 
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f. Tantangan dalam Sumber Daya dan Dukungan 

1) Keterbatasan Sumber Daya 

Baik Dayah Tradisional maupun Dayah Modern 

menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, baik itu dalam 

bentuk tenaga pengajar yang berkualitas, infrastruktur, atau 

dukungan teknologi. Implementasi penyesuaian sesuai dengan 

UU Pesantren sering kali memerlukan investasi yang besar dalam 

hal pelatihan, pengadaan teknologi, dan pengembangan 

infrastruktur. Bagi Dayah yang terletak di daerah terpencil atau 

memiliki keterbatasan finansial, tantangan ini menjadi semakin 

besar. 

2) Resistensi Terhadap Perubahan 

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, 

terutama di kalangan pengajar dan pengelola Dayah yang terbiasa 

dengan cara kerja tradisional. Proses penyesuaian memerlukan 

perubahan dalam budaya organisasi, yang sering kali memicu 

ketidaknyamanan dan penolakan dari pihak-pihak yang sudah 

terbiasa dengan status quo. Hal tersebut memerlukan pendekatan 

perubahan yang bijaksana dan dukungan yang kuat dari pimpinan 

Dayah untuk memastikan bahwa proses penyesuaian berjalan 

dengan lancar. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Dayah dapat 

menyesuaikan diri dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang 

Pesantren dan memberikan pendidikan yang lebih holistik dan relevan 

dengan kebutuhan zaman. Tantangan ini, meskipun berat, juga 

membuka peluang bagi Dayah untuk memperkuat peran mereka dalam 

masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka 

berikan. 

4. Strategi Penguatan Peran Dayah dalam Implementasi UU 

Pesantren 

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 137tentang 

Pesantren menuntut peran yang lebih besar dan strategis dari Dayah, 

baik tradisional maupun modern. Untuk memenuhi tuntutan undang-

undang ini, diperlukan strategi yang efektif untuk memperkuat peran 

Dayah dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh Dayah untuk 

mengoptimalkan peran mereka: 

a. Penguatan Kurikulum dan Metodologi Pengajaran 

1) Integrasi Kurikulum Agama dan Umum 
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Salah satu strategi utama adalah memperkuat kurikulum 

Dayah dengan mengintegrasikan pendidikan agama dengan 

pendidikan umum secara seimbang. Dayah tradisional dapat 

mulai memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, 

sains, bahasa, dan teknologi dalam kurikulum mereka tanpa 

mengorbankan fokus pada ilmu agama. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengembangkan modul pembelajaran yang 

menyelaraskan nilai-nilai agama dengan konsep-konsep ilmu 

pengetahuan modern, sehingga siswa dapat memahami 

bagaimana agama dan ilmu pengetahuan dapat saling 

melengkapi. 

2) Pengembangan Metode Pengajaran Modern 

Dayah perlu mengadopsi metode pengajaran yang lebih 

interaktif dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Hal ini termasuk penggunaan perangkat digital 

seperti komputer dan internet untuk mendukung proses 

pembelajaran, serta pengembangan metode pembelajaran berbasis 

proyek yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. 

Selain itu, pelatihan bagi para pengajar untuk menguasai 

teknologi pendidikan dan metodologi pengajaran modern juga 

sangat penting agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif 

dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU Pesantren. 

b. Profesionalisasi Manajemen dan Struktur Organisasi 

1) Pembentukan Struktur Organisasi yang Formal dan Efisien 

Untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Pesantren, 

Dayah harus memperkuat struktur organisasi mereka dengan 

membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh. Dewan 

ini akan bertugas sebagai lembaga penjaminan mutu internal, 

memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan 

standar nasional dan memiliki kualitas yang tinggi. Struktur 

organisasi yang lebih formal dan efisien juga akan membantu 

dalam pengelolaan Dayah secara keseluruhan, termasuk 

administrasi, keuangan, dan evaluasi kinerja. 

2) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan yang Transparan 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

administrasi dan keuangan sangat penting untuk memperkuat 

peran Dayah. Dayah perlu mengadopsi sistem manajemen yang 

profesional, yang melibatkan pencatatan keuangan yang rinci, 

pelaporan yang rutin, dan audit keuangan yang teratur. 

Penggunaan perangkat lunak manajemen sekolah atau pesantren 

dapat memudahkan dalam pengelolaan data santri, keuangan, dan 
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jadwal pembelajaran, sehingga Dayah dapat beroperasi dengan 

lebih efisien dan transparan. 

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

1) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pengajar 

Dayah perlu fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, terutama pengajar, untuk memastikan bahwa mereka 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

modern. Pelatihan yang berkelanjutan dalam bidang pedagogi, 

teknologi pendidikan, dan manajemen kelas sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, pengajar juga perlu 

dilatih dalam metodologi pembelajaran berbasis proyek dan 

penelitian untuk mendorong siswa berpikir secara kritis dan 

analitis. 

2) Rekrutmen Tenaga Ahli dan Profesional 

Dayah juga dapat mempertimbangkan untuk merekrut 

tenaga ahli dan profesional di bidang manajemen pendidikan dan 

teknologi. Kehadiran tenaga profesional ini akan membantu 

Dayah dalam mengelola administrasi, mengembangkan 

kurikulum dan memastikan bahwa semua aspek operasional 

Dayah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU 

Pesantren. Dengan tenaga profesional yang berpengalaman, 

Dayah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan 

meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. 

d. Peningkatan Peran Dayah dalam Dakwah dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

1) Pengembangan Program Dakwah yang Inovatif 

Dayah perlu memperkuat peran mereka dalam dakwah 

dengan mengembangkan program-program dakwah yang inovatif 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa 

mencakup pengembangan konten dakwah yang berbasis digital, 

seperti podcast, video, dan media sosial, yang dapat menjangkau 

audiens yang lebih luas. Selain itu, Dayah juga dapat 

mengadakan pelatihan bagi masyarakat dalam memahami isu-isu 

keagamaan kontemporer, seperti etika dalam penggunaan 

teknologi dan peran agama dalam masyarakat modern. 

2) Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial 

Selain dakwah, Dayah juga harus aktif dalam program 

pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi 

dan sosial. Dayah dapat mendirikan koperasi, usaha mikro, atau 

pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Program-

program ini tidak hanya akan membantu masyarakat secara 
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langsung tetapi juga memperkuat peran Dayah sebagai pusat 

pemberdayaan yang berkontribusi positif bagi pembangunan 

masyarakat. 

e. Penguatan Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait 

1) Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan 

Dayah perlu menjalin kerjasama yang erat dengan 

pemerintah dan lembaga pendidikan terkait untuk memastikan 

bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam 

implementasi UU Pesantren. Hal ini termasuk kerjasama dalam 

hal penyusunan kurikulum, pelatihan pengajar, dan penyediaan 

fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan dukungan dari 

pemerintah, Dayah dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan 

regulasi yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan yang 

mereka berikan. 

2) Advokasi dan Sosialisasi UU Pesantren 

Dayah juga dapat berperan aktif dalam advokasi dan 

sosialisasi UU Pesantren kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya. Hal ini termasuk memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang pentingnya undang-undang ini dan 

bagaimana Dayah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Melalui advokasi yang efektif, Dayah dapat 

memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan yang diakui 

secara resmi dan memiliki peran penting dalam pembangunan 

nasional. 

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Dayah dapat 

memperkuat perannya dalam mendukung implementasi UU Pesantren 

dan memastikan bahwa mereka tetap relevan dan adaptif dalam 

menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Strategi ini juga akan 

membantu Dayah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang 

mereka berikan dan memperluas kontribusi mereka dalam masyarakat 
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BAB IV  

ISYARAT AL-QUR’AN TENTANG MODERNISASI PENDIDIKAN 

DAYAH TRADISIONAL DAN MODEREN 

 Term Mordenisasi dalam Al-Qur'an A.

Modernisasi pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra adalah 

reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi 

sistem dan kelembagaan sesuai dengan kerangka modernitas yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. Mengenai reorientasi pemikiran pendidikan Islam 

menurutnya, secara doktrinal Islam sangat mendukung modernisasi. Oleh 

karena itu, pemikiran tentang gagasan islamisasi ilmu pengetahuan tidak 

terlalu urgen untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam. Begitu juga 

masalah integrasi ilmu pengetahuan, menurutnya, dapat diselesaikan 

dengan mengembangkan Islamic Studies untuk memecahkan masalah-

masalah sosial umat Islam, mengembangkan ilmu-ilmu humaniora dengan 

ciri khas Islam karena secara historis dapat dilacak keberadaannya dalam 

khazanah peradaban Islam dan umat Islam harus mengembangkan sikap 

keterbukaan pada sumber iptek dari manapun untuk mereka kembangkan 

menjadi iptek universal yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

kehidupan manusia. Sedangkan mengenai restrukturisasi kelembagaan, 

menurutnya, umat Islam harus memperbaiki sarana dan prasarana yang 

mendukung proses belajar mengajar dengan memadukan aspek modernitas 

dengan kultur masyarakat.1 

                                                 
1
Muhammad Irsan Barus, ―Modernisasi Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra,‖ 

Jurnal Al-Karim STAI-YAPTIP Pasaman Barat 2, no. 1 (2017): hlm. 1–12. 
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1. Tajdîd 

Tajdîd berasal dari kata jaddada (  َ د     Kata .( جَدِيْ د   ) dan jadid ( جَدَّ

jadîd sering digunakan dalam Al-Qur‘an dan sunnah, juga sering 

dipakai oleh para ulama. Tajdîd, menurut bahasa, maknanya berkisar 

pada menghidupkan (  الإحِْيَاء) membangkitkan (  َ  dan (البعْث   

mengembalikan (  َ عَادَةالإِ   ). Makna-makna ini memberikan gambaran 

tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu (وْد كَوْنيِة ج   kemudian (و 

hancur atau hilang (وْس ر   kemudian dihidupkan dan dikembalikan (بلىََ أو  د 

( و الإعَادَةالإحِْيَاء أ  ).2 

Tajdīd merupakan usaha pemulihan ajaran Islam yang telah 

dilupakan atau ditinggalkan oleh umat Islam untuk kemudian 

direformasi ke arah yang lebih baik. Tajdîd tidak berarti membuat 

ajaran baru dalam Islam, tetapi Islam dikembalikan ke Zaman Nabi 

SAW dan empat khalifah pertama dengan mempertimbangkan kondisi 

dan situasi.3 

Dalam Al-Qur‘an tidak terdapat lafal jaddada atau tajdîd, tetapi 

terdapat kata jadîd. Pemakaian kata ini dalam Al-Qur‘an akan berguna 

untuk memperjelas makna kata Tajdîd. Berikut beberapa surat dalam 

Al-Qur‘an yang terdapat kata jadîd 

a. Surat Al-Isra (17:49) 

نَ خَيلًْا  ْٔ ذُ ْٔ تْػُ ٍَ َ رُـاَحاً ءَاٍُِّا ل ا وٍّ ًٌ ا غِظَا ٍِّ ْٔٓا ءَاذَِا نُ ُ  جَدِيدًْاوَكاَل

Mereka berkata, “Apabila kami telah menjadi tulang-belulang dan 

kepingan-kepingan (yang berserakan), apakah kami benar-benar 

akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?” 

b. Surat Al-Isra (17:98) 

 ْٔ ذُ ْٔ تْػُ ٍَ َ َـاحاً ءَاٍُِّا ل رُ ا وٍّ ًٌ ٍِّا غِظَا ْٔٓا ءَاذَِا نُ ُ َِا وَكَال ِ ًْ زَفَرُوْا ةاِيٰتٰ ُٓ ًْ ةاِجٍَّ ُْ نَ ذلٰمَِ جَزَاۤؤُ
 جَدِيدًْاخَيلًْا 

Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kufur 

kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata, “Apabila 

kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, 

apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai 

makhluk baru?” 

 

                                                 
2
Muhammad Nashiruddin Al-albani, ―As-Silsilah Ash-Shahiihah‖ Solo: Pustaka 

Mantiq, 1995. 
3
Heriadi, Romelah, dan Moh. Nur Hakim, ―Gerakan Tajdid Sebagai Respon 

Perubahan Sosial Masyarakat di Jamaah Masjid Darul Hikmah Muhammadiyah Ponorogo,‖ 

dalam Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu 2, no. 1 (2024): 136–47. 
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c. Surat As-Sajdah (32:10) 

 ِ َِا فِِ الَْْرْضِ ءَا ْٔٓا ءَاذَِا ضَييَْ ُ ًْ زٰفرُِوْنَ  ۗ  جَدِيدٍْ  ٍُّا ىفَِِْ خَيقٍْ وَكاَل ِٓ ِ ًْ ةيِلَِاۤءِ رَبّ ُْ  ةوَْ 

Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di 

dalam tanah, kami akan (kembali) dalam ciptaan yang baru?” 

Bahkan (bukan hanya itu), mereka pun mengingkari pertemuan 

dengan Tuhannya. 

 ْٔ ذُ ْٔ تْػُ ٍَ َ َـاحاً ءَاٍُِّا ل رُ ا وٍّ ًٌ ٍِّا غِظَا ْٔٓا ءَاذَِا نُ ُ َِا وَكَال ِ ًْ زَفَرُوْا ةاِيٰتٰ ُٓ ًْ ةاِجٍَّ ُْ نَ ذلٰمَِ جَزَاۤؤُ
 جَدِيدًْاخَيلًْا 

Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kufur 

kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata, “Apabila 

kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, 

apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai 

makhluk baru?” 

d. Surat Fatir (35:16) 

تِ بَِِيْقٍ 
ْ
ًْ وَيَأ  يذُْْتِْسُ

ْ
ٍّشَأ  ۗ جَدِيدٍْ انِْ ي

Jika berkehendak, niscaya Dia membinasakan kamu dan 

mendatangkan makhluk yang baru. 

e. Surat Qaf (50:15) 

َْ خَيقٍْ  ِ ٌّ ًْ فِِْ ىَبسٍْ  ُْ لِِۗ ةوَْ  َِا ةاِلَْْيقِْ الَْْوٍّ  جَدِيدٍْ اذََػَييِْ

Apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? (Sama sekali 

tidak,) bahkan mereka dalam keadaan ragu tentang penciptaan 

yang baru. 

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata "jadîd" 

menunjuk pada penciptaan ulang yang baru setelah kehancuran atau 

kematian. Ayat-ayat yang menggunakan kata ini, seperti Al-Isra' 

(17:49) dan Saba' (34:7), merujuk pada argumen orang-orang kafir 

yang meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia 

dari tulang-belulang yang telah hancur.4 Hal ini berarti dapat dimaknai 

Allah menjawab keraguan ini dengan menegaskan bahwa menciptakan 

kembali manusia dalam bentuk baru tidaklah sulit bagi-Nya, 

sebagaimana Dia menciptakan mereka pertama kali. 

                                                 
4
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al Qurthubi 

Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016. 
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Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata "jadîd" merujuk kepada 

bentuk baru yang Allah ciptakan sebagai bukti kekuasaan-Nya. Dalam 

konteks Fathir (35:16), Allah menyatakan bahwa Dia mampu 

mengganti manusia dengan makhluk yang sama sekali baru jika Dia 

menghendaki. Hal ini menegaskan bahwa manusia hanyalah makhluk 

yang bergantung penuh kepada Allah.5 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menyoroti makna kata 

"jadîd" dengan menekankan konteks pembaruan dan kebangkitan. 

Dalam Al-Qur'an, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan 

kebangkitan kembali setelah kehancuran. Misalnya, dalam surah Al-

Isra' (17:49)6 dan Saba' (34:7), kaum kafir mempertanyakan 

kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia yang telah hancur 

menjadi tulang-belulang. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

penggunaan kata "jadîd" dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah 

mampu menciptakan manusia dalam bentuk baru yang bahkan lebih 

sempurna dibandingkan bentuk sebelumnya. Hal ini menjadi bantahan 

terhadap anggapan mereka yang menganggap kebangkitan adalah 

sesuatu yang mustahil. Lebih lanjut, dalam surah Fathir (35:16-17), 

kata "jadîd" digunakan untuk menegaskan kemahakuasaan Allah, di 

mana Dia tidak hanya mampu menciptakan manusia tetapi juga dapat 

mengganti mereka dengan makhluk baru sesuai kehendak-Nya. Hal ini 

menunjukkan ketergantungan total manusia kepada Allah. Quraish 

Shihab juga menekankan bahwa makna "jadîd" mencakup kebaruan 

yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas yang 

lebih baik dalam konteks penciptaan atau kebangkitan manusia, 

menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan kuasa Allah. 

Dalam Tafsir At-Thabari, penjelasan kata "jadîd" difokuskan 

pada analisis bahasa dan konteks historis. At-Thabari menjelaskan 

bahwa "jadîd" berarti sesuatu yang diperbarui atau diciptakan kembali 

setelah kehancuran. Dalam surat Al-Isra' (17:49) dan Saba' (34:7), ia 

menegaskan bahwa kata ini menunjukkan kemampuan Allah untuk 

menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda dan baru. Dalam 

surat Fathir (35:16), "jadîd" juga diartikan sebagai ancaman kepada 

manusia yang sombong, di mana Allah mampu menggantikan mereka 

dengan makhluk baru yang lebih taat. Selain itu, dalam surat Qaf 

(50:15), At-Thabari menegaskan bahwa kebangkitan manusia yang 

digambarkan dengan "jadîd" bukanlah hal yang sulit bagi Allah, 

sehingga menolak argumen kaum kafir yang menganggap kebangkitan 

                                                 
5
Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida‘ Ismail Ibn Umar Ibn Katsir. Tafsir Al-Qur‟an Al-

Adzim. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012 
6
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an 

Volume 10, 2005. 
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sebagai sesuatu yang tidak logis. Dengan demikian, baik Quraish 

Shihab maupun At-Thabari menekankan bahwa kata "jadîd" 

menggambarkan kekuasaan Allah dalam menciptakan, memperbarui, 

dan membangkitkan, sekaligus sebagai bukti keesaan-Nya 

Kata "jadîd" dalam Al-Qur'an mencerminkan kekuasaan Allah 

yang mutlak dalam menciptakan, membangkitkan, dan memperbarui 

ciptaan-Nya. Penggunaan kata ini sering kali dimaksudkan untuk 

menjawab keraguan atau tantangan yang diajukan oleh orang-orang 

kafir terhadap konsep kebangkitan dan penciptaan ulang. 

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa kata "jadîd" dalam 

Al-Qur'an memiliki makna mendalam yang mencakup pembaruan, 

penciptaan kembali, dan kebangkitan. Tafsir dari para ulama seperti Al-

Qurthubi, Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan At-Thabari secara konsisten 

menegaskan bahwa istilah ini menekankan kekuasaan mutlak Allah 

dalam menciptakan ulang manusia setelah kehancuran atau kematian, 

sekaligus sebagai bukti keesaan dan kemahakuasaan-Nya. Ayat-ayat 

yang menggunakan kata "jadîd" seperti dalam surah Al-Isra' (17:49), 

Saba' (34:7), dan Fathir (35:16-17) menunjukkan respons terhadap 

keraguan kaum kafir mengenai kebangkitan manusia, dengan 

menegaskan bahwa Allah mampu menciptakan sesuatu yang baru 

dengan kualitas yang lebih baik. 

Dalam kaitannya dengan modernisasi, konsep "jadîd" dapat 

dihubungkan dengan semangat pembaruan yang tetap berpijak pada 

nilai-nilai dasar yang kuat. Sebagaimana Allah mampu memperbarui 

ciptaan-Nya tanpa kehilangan esensi keagungan dan kesempurnaan-

Nya, modernisasi juga menuntut transformasi menuju sesuatu yang 

lebih baik tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental. Dalam konteks 

pendidikan, misalnya, modernisasi berarti mengintegrasikan teknologi 

dan metode baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi 

tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama dan budaya. Oleh 

karena itu, kata "jadîd" menjadi simbol penting dalam memahami 

pembaruan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup 

peningkatan kualitas dan esensi. 

2. At-Taghyîr 

Al-Taghyîr merupakan isim masdar dari fi‟il ―ghayyara-

yughayyiru-Taghyir‖ yang berarti perubahan, modifikasi dan konversi. 

Sementara dalam bahasa Arab, at-Tagyîr diartikan sebagai mengganti 

sesuatu dengan sesuatu yang lain (baddala as-syai‟a ghairahu). At-

Taghyîr juga dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu bentuk 

ke bentuk lain. Secara literal etimologis, al-taghyîr (perubahan atau 
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transformasi) dalam banyak kamus dan ensiklopedi bahasa7 dinyatakan 

sebagai perubahan (al-tahwîl), penggantian (al-tabdîl), dan 

transformasi dari suatu keadaan menuju keadaan lain (al-intiqaâl min 

hâlah ilâ hâlah ukhrâ).8 Sedangkan secara terminologis, al-taghyîr 

berarti terjadinya transformasi secara menyeluruh dalam aspek-aspek 

pemahaman, metode, dan pola perilaku yang mengakibatkan terjadinya 

keadaan lain atau hasil akhir (result) yang berbeda (ihdâts inqilâb 

syâmil fî al-mafâhîm wa al-asâlîb wa al-sulûk li tahqîq natâ„ij 

mughâyirah), yang secara general terdiri dari dua pola tranformasi, 

yaitu transformasi positif-konstruktif (al-taghyîr al-îjâbî/al-bannâ„) dan 

transformasi negatif (al-taghyîr al-salbî).9 

Sementara itu dalam aplikasi penggunaannya, term al-taghyîr 

paling sedikit memiliki dua pengertian yaitu:10 

Pertama, berarti transformasi bentuk sesuatu namun tidak 

merubah substansinya (taghyîr shûrah al-syai„ dûna  dzâtihi), seperti  

perubahan  bentuk rumah  namun tidak  merubah substansinya  sebagai  

sebuah  tempat tinggal. 

Kedua, berarti transformasi berupa penggantian sesuatu dengan 

yang lainnya (tabdîlihi bi ghairihi), seperti mengganti pembantu atau 

kendaraan dengan orang atau model yang lainnya. 

At-taghyîr yang dimaksud dalam perspektif Islam adalah bahwa 

Allah Swt tidak akan mentransformasi suatu keadaan sosial berupa 

kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada seseorang – dan juga 

kepada suatu kaum atau masyarakat – kecuali karena ada dan telah 

terjadinya transformasi dosa yang masif dilakukan. Dalam hal ini, at-

taghyîr adalah manifestasi sosial-sinergis antara amal dan balasan (atau 

aksi reaksi) dalam realitas kehidupan manusia.  Transformasi ini 

merupakan sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan sosial sesuai 

dengan ketetapan takdirnya.11 

Transformasi tersebut antara lain berupa perubahan kenikmatan, 

kesehatan, dan keamanan yang secara diametral sebanding dengan 

                                                 
7
Muhammad ibn Yaqub Al-Fairûzâbâdî, al-Qâmûs al-Muhît, Beirut: Dâr Al-Kutub 

Al-‗Ilmiyyah. 2009, hlm. 478. 
8
Rahf Muhammad Hasan Hunaidaq ―al-Sunan al-Ilâhiyyah fî al-Zhâlimîn: Dirâsah fî 

Dhau al-‗Aqîdah al-Islâmiyyah‖. Tesis, Master of Islamic Belief and Contemporary 

Doctrines Faculty of Theology Research and Postgraduate Affairs The Islamic University 

Gaza, 2016, hlm. 20. 
9
Rahf Muhammad Hasan Hunaidaq, al-Sunan al-Ilâhiyyah fî al-Zhâlimîn: Dirâsah fî 

Dhau al-„Aqîdah al-Islâmiyyah‖..., hlm. 25. 
10

Al-Husain ibn Muhammad ar-Râghib al-Ashfahânî, Al-Mufradât fî Gharîb Al-

Qur„ân.  ed.  Muhammad Khalîl ‗Aitânî, Beirut: Dâr Al-Ma‘rifah. 2001, hlm. 71. 
11

Muhammad 'Atrîs, Al-Mu‘jam Al-Wâfî li Kalimât Al-Qur„ân, Kairo: Maktabah 

AlÂdâb, 2006, hlm. 802. 
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ditinggalkannya amal shalih dan akhlak mulia karena melaksanakan 

perilaku yang sebaliknya (yaitu amal buruk dan akhlak keji). Demikian 

pula sebaliknya, adzab dan bencana tidak akan dirubah kecuali dengan 

melakukan transformasi dengan meninggalkan kemaksiatan untuk 

mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Swt.12 

Dari definisi dan realitas empirisnya, at-taghyîr merupakan 

sebuah keniscayaan dari Allah yang mutlak terjadi dalam realitas 

kehidupan (sunnah Allah al-kauniyyah) sosial masyarakat sebagai 

sebuah transformasi atau perubahan yang sesuai dengan ketentuan-Nya 

(takdir), baik maupun buruk.  

Perubahan idealistik yang dikehendaki dari sebuah transformasi 

sosial adalah tranformasi dari keadaan negatif menuju kepada keadaan 

atau hal-hal yang positif-konstruktif. Walaupun demikian, yang  terjadi 

dapat  pula  hal sebaliknya,  dari pelbagai realitas yang positif-idealistik 

bertransformasi menjadi hal-hal yang negatif-konstruktif, sesuai  

dengan  amal  perbuatan  atau proses  usaha  yang  berbanding  lurus 

dengan  balasan  atau  hasil  dari  upaya tersebut  (atau  berdasarkan  

relasi  aksi reaksi). 

Term at-taghyîr merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam 

sistem infrastruktur sosial, kelas sosial, atau perubahan peran (fungsi) 

kelompok sosial tertentu. Merujuk pada trem perubahan, Al-Qur‘an 

menggunakan kata ghayyara-yughayyiru-Taghyir an yang bermakna 

mengubah, mengganti, dan menukar. Selain itu kata taghyîr juga 

memiliki dua makna utama. Pertama, shalihun (perbaikan), ishlâh 

(reformasi), dan manfa‟ah (kegunaan). Kedua, ikhtilaf „ala al-

syaiain(perbedaan antara dua hal).13 

Kata perubahan adalah sebuah sunnatullah. Bahwa segala  

sesuatu  yang ada  di  muka  bumi  ini  akan  mengalami  perubahan.  

Istilah perubahan sendiri di ambil dari kata dasar rubah yang memiliki 

arti berubah, peralihan, pertukaran sosial perubahan dan berbagai 

lembaga masyarakat yang memengaruhi perubahan sistem sosial 

masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, pola perilaku, di 

antara kelompok di dalam masyarakat. 

Sedangkan di dalam Al-Qur‘an Allah Swt menggunakan kata 

Tagyir, Tabdîl, dan ishlah untuk menunjukkan kata perubahan.  

Selanjutnya yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah kata tagyir, 

sejauh apa kata ini merepresentasikan istilah perubahan yang  dimaksud 
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Muhammad 'Atrîs, Al-Mu‟jam AlWâfî li Kalimât Al-Qur„ân..., hlm. 1021. 
13

Muhammad Fu‘ad Abd Al-Baqi, Mu‟jam Mufahras li Alfadz Al-Qur‟an, Beirut: Dar 

al-Fikr, 1998, hlm. 292. 
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serta bagaimana relasinya dalam perubahan.14 Kata perubahan di dalam 

Al-Qur‘an menggunakan istilah ghayyara-yughayyiru-taghyyiran yang 

berarti mengubah, mengganti dan menukar. Dalam Al-Qur‘an, istilah 

ini  terulang  sebanyak 7 kali  yakni  dalam  lima  surah. Hal ini 

disebabkan karena ada dua surah yang kata itu terulang sebanyak dua 

kali. Di antara surah-surah tersebut adalah: QS. Al-Ra‘ad/13: 11, QS.  

an-Nisa/4: 119, QS.  Al-Anfal/8: 53, QS. Muhammad/47:15, QS. Al-

‗Adiyat/100: 3. 

Dari ke lima ayat di atas, tiga diantaranya tidak terkait dengan 

perubahan sosial, yaitu dalam QS. Al-Nisa‘/4: 119 membahas tentang 

pengubahan binatang kurban yang merupakan penciptaan Allah Swt, 

kemudian QS. Muhammad/47:15 yang berkaitan dengan perubahan cita 

rasa  makanan, QS. Al-‗Adiyat/100: 3 membahas tentang kuda-kuda 

perang yang berlari kencang menyerang musuh di waktu pagi hari. 

Dalam Islam, konsep perubahan atau perubahan sosial  (al-tagyhîr  

alijtimâ‟i atau al-taghyîr perubahan sosial) diidentifikasi secara  

langsung  dan jelas dirumuskan  dalam  Al-Qur‘an,  berdasarkan  dalam  

QS.  Al-Ra‘ad/13:  11 ―Sesungguhnya  Allah  tidak  mengubah  keadaan  

manusia  sehingga  mereka merubah  keadaan  yang  ada  pada  diri  

mereka  sendiri.  Dan  apabila  Allah menghendaki  keburukan  terhadap  

suatu  kaum,  maka  tak  ada  yang  dapat menolaknya, dan sekali-kali 

tidak ada pelindung bagi mereka selain-Nya.‖ 

Titik tekan yang menunjukkan adanya perubahan sosial dalam QS.  

ar-Ra‘ad/13: 11, yaitu  pernyataan  inna  Allah  lâ  yughayyiru  mâ  bi  

qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pernyataan tersebut  

mengandung dua poin utama yang fundamental dalam proses perubahan 

sosial, di antaranya: Pertama, Taghyîr Allah mâ bi  an-nâs,  yang  berarti  

transformasi Allah  Swt  ke  dalam  situasi  sosial masyarakat,  hal  ini 

kemudian dinyatakan sebagai Sunnatullah atau Sunnah  AlTagyir. 

Kedua, Tagyir al-nâs mâ bi anfusihim, yang berarti perubahan manusia 

dari situasi dan realitas sosialnya sendiri. Poin kedua ini sering 

dipelajari dinyatakan dan disebut rekayasa sosial. 

Kemudian mufasir biasanya memahami perubahan sosial dan  

mengenali transformasi sosial dalam beberapa hal positif seperti 

kenikmatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kemudian ketika 

perubahan sosial menjadi hal-hal yang negatif seperti bencana seperti 

kesengsaraan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Oleh karena  itu  

perubahan ini terjadi karena perbuatan orang-orang yang telah 

mengesahkan diri untuk menerima dan mendapatkannya, yakni  
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Adi Tahir Nugraha, ―Ulul Albab dalam Al-Qur‘an dengan Perubahan Sosial.‖  

Jurnal Imam dan Spiritualitas, hlm. 241. 
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disebabkan ketidaktaatan  mereka  terhadap  perintah  Allah  Swt  sebab  

mereka  telah  terbiasa melakukan perbuatan maksiat kepada-Nya  yang 

bahkan dilakukan dengan padat dan terang-terangan. 

Selain  itu,  para  mufasir  sebaliknya  juga  memahami  bahwa  

masyarakat dapat  mengubah  bencana,  kesengsaraan,  keterbelakangan,  

dan  lain  sebagainya melalui  perubahan  teknis  atau  perubahan  sosial  

menuju kenikmatan, kekayaan kemakmuran, kesejahteraan, dan  dengan  

ketaatan kepada Allah Swt, meninggalkan berbagai tindakan  

kemaksiatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.  Perubahan-

perubahan  yang  dikendaki  dan  dikehendaki  oleh  Allah Swt  dalam  

Al-Qur‘an  adalah  perubahan  positif  yang  benar  dan  berhubungan 

dengan Allah Swt.15 

Dalam konsep at-taghyîr menurut Al-Qur‘an terdapat dua bagian 

yaitu: perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah swt, 

perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia. 

a. Perubahan Masyarakat Pelakunya Allah swt 

Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui 

hukum-hukum masyarakat yang telah ditetapkannya. Hukum-hukum 

tersebut tidak memilih atau membedakan antara satu masyarakat 

atau kelompok dengan masyarakat atau kelompok lain. Dalam 

konteks Allah sebagai pelaku, bermakna yakni Allah yang 

mengubah nikmat apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat, atau 

dari sisi luar atau lahiriah masyarakat.16 

b. Manusia Sebagai Pelaku Perubahan Keadaan  

Pelaku kedua adalah dalam hal ini masyarakat yang 

melakukan perubahan pada sisi dalam mereka atau dalam istilah apa 

yang terjadi dalam diri mereka. Tanpa perubahan yang dilakukan 

masyarakat dalam diri mereka terlebih dahulu, maka mustahil akan 

terjadi perubahan sosial. Memang boleh saja terjadi perubahan, 

maka keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala.  Jika 

demikian, yang paling pokok  dalam keberhasilan  perubahan  sosial  

adalah perubahan  dari  sisi  dalam  manusia,  sebab  sisi  dalam  

manusia  itulah  yang melahirkan aktivitas baik positif maupun 

negatif.17 
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Rahendra Maya, ―Perspektif Al-Qur‘an Tentang Perubahan Sosial (Analisis 

Penafsiran Term Al-Taghyir Al-Ibtila` Al-Tamhish dan Al Tamkin),‖ Jurnal Al-Tadabbur 

Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, Vol 7, No. 1 (2018): hlm. 48-49.   
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Nasrudin,  ―Manusia  dan  Perubahan  Sosial  dalam  Perspektif  Al-Qur‘an,‖  Jurnal 

Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 13, No. 1 (2019): hlm. 53. 
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Jadi konsep perubahan sosial dalam Al-Qur‘an itu ada. Bahkan 

Allah pun menyuruh  masyarakat untuk berubah, bila  mana tidak  mau  

berubah  maka Allah yang  akan merubahnya.  Namun ada masyarakat 

Islam yang mau melakukan perubahan sebab mereka ingin menjadikan 

islam itu sebagai agama yang fleksibel. Tapi bukan dalam hal yang  

prinsip. Ada juga  masyarakat muslim yang begitu mereka  melakukan  

perubahan  sosial,  prinsip  yang  telah  Allah  gariskan  telah hilang 

dalam perubahan mereka. Artinya islam sudah menjadi agama 

kenangan. Selain  itu, ada  juga  masyarakat   islam  yang  sama  sekali  

tidak  ingin melakukan perubahan. Pada akhirnya mereka terjebak pada 

satu agama yang tidak berubah, dan mereka menjadi terbelakang. 

Taghyîr adalah sikap Al-Quran yang menerima tradisi Arab, tetapi 

memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. 

Al-Quran tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang 

ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga 

karakter aslinya berubah.  

Taghyîr adalah sikap Al-Quran yang menerima tradisi Arab, tetapi 

memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya, 

sebagaimana firman-Nya:  

ػَلِّتجٌٰ  لَه  ٌُ   َْ ِ َْ  يدََيِّْ  بَيِْ  ٌّ ٌِ هّ  خَيفِّْ   وَ َُ ْٔ َْ  يََفَْظُ ِ  امَْرِ  ٌِ َ  ۗ انٍِّ  اللُّّ ُ  لَْ  اللُّّ ا حُؾَيِّ ْٔمٍ  ٌَ  ةلَِ
وْا خَتُّّ  ُ ا حُؾَيِّ ٌَ   ًْ ِٓ ٓ  ةاِجَفُْصِ ُ  ارََادَ  وَاذَِا ْٔمٍ  اللُّّ ۤءاً ةلَِ ْٔ ا لَه  مَرَدٍّ  ـَلَ  شُ ٌَ ًْ  ۗ وَ ُٓ َ َْ  ل ِ َْ  وُِّْ  دُ  ٌّ ٌِ 
الٍ    وٍّ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia, (Q.S. ar-Ra‗d/13:11). 

As-Sya'rawi mengingatkan melalui ayat ini bahwa ada otoritas 

tertentu yang menganggap bahwa dialah yang bisa mengubah segalanya 

tanpa campur tangan Tuhan (sulthan tuhawwilu duna an tughayyira 

Allah ma yuriduhu Taghyir uhu).18 

Menurut  Tafsir  Ibnu  Katsir,  setiap  orang  memiliki  malaikat  

yang  secara bergantian menjaganya, tidak hanya malaikat yang 

menjaga di siang hari, ada juga yang  menjaga  di  malam  hari,  
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melindunginya  dari  kejahatan  dan  kemalangan. Selain itu,  ada juga  

malaikat pencatat  amal  baik dan buruk secara bergantian, di kanan dan  

kiri  ada dua malaikat pencatat perbuatan amal baik dan di kiri bertugas 

mencatat amal buruk. Tidak hanya itu, ada bidadari lain yang menjaga 

satu di depan dan satu lagi di belakang. Oleh karena itu, manusia 

dikelilingi oleh empat malaikat di siang hari dan di sisi lain ada empat 

orang lainnya yang berjaga di malam hari secara bergiliran. Kepedulian 

mereka (malaikat) kepada manusia berdasarkan perintah Allah Swt, 

Mereka menjaganya sebab perintah dari Allah Swt. Hendaklah  kamu  

katakan  kepada kaummu bahwa yan taat  kepada Allah kemudian 

berubah berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah, pasti Allah 

mengubah dari mereka apa yang mereka senangi menjadi  sesuatu yang 

mereka benci. Oleh sebab itu yang membenarkan semua hanyalah Al-

Qur‘an, karena Allah Swt  tidak  akan  mengubah  suatu  keadaan kaum 

kecuali mereka yang mengubah keadaan pada diri mereka sendiri.19 

Menurut M. Quraish Shihab  dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan 

bahwa Sesungguhnya Allah  tidak  mengubah  keadaan  seseorang  dari 

positif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga 

mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu  sikap  mental  

dan  pikiran  mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, tetapi ingatlah bahwa Dia tidak menghendakinya, 

kecuali kaum itu terlebih dahulu mengubah sikapnya. Ketika Allah  

menghendaki keburukan bagi suatu kaum ketika itu berlakulah 

ketentuan-Nya diterapkan berdasarkan Sunatullah atau hukum-hukum 

kemasyarakatan  yang  ditetapkan-Nya. Bila itu  terjadi,  maka taka da 

yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menimpahnya  dan  

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh  atasnya ketentuan 

tersebut  selain  Dia. Penjelasan kedua bahwa kondisi kejiwaan atau sisi 

dalam mereka, seperti mengubah kesyukuran  menjadi  kekufuran, 

ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan kepada 

Allah Swt, dan ketika itu Allah akan mengubah ni‟mat (nikmat) 

menjadi niqmat (bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagian 

menjadi kesengsaraan dan seterusnya. Ini adalah satu ketetapan yang 

pasti dari Allah Swt.20   

Kemudian menurut Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari  

dalam Tafsir al-Thabari menyatakan bahwa sesungguhnya Allah  tidak  

akan mengubah keadaan kesehatan dan kegembiraan suatu kaum ketika  

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka dengan perbuatan 
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Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida‘ Ismail Ibn Umar Ibn Katsir. Tafsir Al-Qur‟an 

Al-Adzim. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012, hlm. 15-17 
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penganiayaan dan permusuhan satu sama lain, sehingga azab-Nya 

menimpa mereka dan perubahan terjadi dan juga dikatakan bahwa jika 

Allah Swt ingin menghancurkan dan menghina orang-orang yang 

bersembunyi dalam melakukan maksiat di kegelapan malam atau 

melakukannya di siang hari, maka tidak ada yang bisa menolaknya 

bahkan jika dia memiliki pengawal yang selalu melindunginya  dari 

Allah Swt dan tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa 

menghentikannya.21  

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menyatakan 

bahwa, bagi setiap manusia ada malaikat yang bertugas menjaganya 

silih berganti pada waktu malah dan siang, mereka bertugas dalam 

menjaga dan memelihara manusia dari berbagai mudharat.  Selain  itu,  

mereka juga mengawasi gerak gerik manusia,mencermati, serta 

mencatat setiap amal-amal manusia yang baik maupun yang buruk. 

Penjagaan malaikat kepada manusia adalah atas perintah Allah Swt. 

Oleh sebab itu, Allah swt tidak mengubah dan menghilangkan nikmat-

nikmat yang ada pada suatu kaum melainkan karena adanya 

kemaksiatan-kemaksiatan dan kerusakan yang muncul dari mereka 

sendiri. Dan apabila Allah Swt menghendaki suatu keburukan terhadap 

suatu kaum, membutakan mata mereka hingga mereka pun memilih 

perbuatan yang memilih mengundang bala dan melakukannya. Tiada 

tempat berlindung dan penolong bagi siapa pun dari kehendak dan  

azab  Allah swt.22 

Menurut penulis keempat  penafsiran  di  atas,  dapat  disimpulkan  

bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah keadaan manusia 

kecuali mereka mengubah apa yang ada pada dirinya, yang ditakdirkan 

untuk mengubah keadaan manusia dari perubahan positif menjadi  

negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi positif sampai mereka  

mengubah apa yang mereka miliki, yaitu sikap mental dan pikiran  

mereka  sendiri. Maka ketika itu terjadi,  tidak  ada yang  bisa menolak  

dan pasti Sunnatullah akan menimpahnya dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka yang jatuh dalam kondisi, tidak ada yang lain 

selain Dia. Penjelasan  kedua bahwa kondisi  kejiwaan  atau  sisi  dalam  

mereka, seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan  

menjadi  kedurhakaan, iman menjadi  penyekutuan  kepada  Allah  Swt,  

dan  ketika itu Allah akan mengubah ni‟mat (nikmat) menjadi  niqmat  
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(bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagian menjadi 

kesengsaraan,  dan seterusnya.  Ini adalah satu ketetapan yang pasti dari 

Allah Swt. 

Dalam QS. Al-Nisa/4: 119, juga ada kaitannya dengan kata 

Taghyir , berikut ini: 

 ُ ًْ ـيََيُؾَيِّ ُٓ ٍَّ اذَٰانَ الَْْجْػَامِ وَلَْمُٰرَجٍّ ًْ ـيََيُبَخّسُِ ُٓ ًْ وَلَْمُٰرَجٍّ ُٓ ٍِّ يَِ ِّ ٌَ ًْ وَلَُْ ُٓ ٍِّ لَْضُِيٍّ نٍّ خَيْقَ وٍّ
ًِا  تيِْ ٌَّ اُاً  ِ ذَلَدْ خَسَِِ خُسَِْ َْ دُوْنِ اللُّّ ِ ٌّ ََ وَلًِِّا  يْعٰ خٍّخِذِ الشٍّ َْ حٍّ ٌَ ِ  وَ  اللُّّ

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-

angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-

telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, 

dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar 

mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain 

Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan  bahwa  setan  memperindahi  

amal mereka  dengan meninggalkan taubat,  kemudian  membangkitkan  

hawa  nafsu mereka  dan  menyuru  mereka  untuk  menunda, dan  aku  

akan menipu mereka melalui diri mereka sendiri. Lalu mereka 

memotong telinga hewan ternak itu dan mempertahankannya padahal 
sebenarnya mereka mengubah ciptaan Allah Swt dan menjadikannya 

sebagai tanda dan bukti. Dan orang-orang yang menjadikan setan 

sebagai pelindungnya adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di 

akhirat. Itu adalah kerugian yang tidak bisa di ganti dan tidak dapat di 

peroleh kembali.23 

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab  menjelaskan  bahwa 

sumpah setan itu akan menyesatkan orang-orang yang berhasil 

merayunya dengan menjauhkannya  dari  kebenaran  dan  merangsang  

nafsu  mereka. Setan akan menyesatkan merek dalam angan-angan 

kosong itu. Dengan hawa nafsu dan keinginan kosong, mereka berada 

dalam kekuasaannya. Mereka terdorong untuk melakukan hal-hal yang 

tidak masuk akal, dan mereka mengira itu ibadah padahal itu hanya 

kebohongan belaka. Kemudian setan mencegah mereka dengan 

memotong  telinga  beberapa  unta  dan  mengubah  ciptaan Allah  Swt.  

Kemudian hewan yang dipotong telinganya tidak dapat disembelih dan 

dipekerjakan, tetapi harus dilepaskan untuk dimakan. Semua itu  adalah  

perintah  setan, lalu  setan membisikkan  bahwa  semua  ini  adalah  

perintah agama. Dan jika mereka melakukan segalanya, itu berarti 
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mereka telah mengikuti setan dan menjadikannya sebagai penolong 

selain Allah Swt. Barangsiapa menjadikan setan sebagai penolongnya, 

maka ia telah menderita kerugian yang nyata, karena telah sesat dari 

kebenaran  dan  tidak  lagi  menggunakan  akal  pikirannya,  dan  akan  

merasakan kerusakan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak.24 

Menurut Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari dalam  

Tafsir al-Thabari dijelaskan bahwa turunnya mengenai  perkataan setan  

yang  durhaka, yang  telah  dijelaskan  sifatnya  dalam  ayat  di  atas,  

―Dan  aku  benar-benar  akan menyesatkan mereka, mencegah mereka 

untuk mengambil bagian takdir hamba-hamba-Mu, dari jalan  petunjuk 

ke jalan kesesatan dan dari islam kepada kekufuran.‖ Kemudian setan 

berkata, aku setan yang akan palingkan diri mereka yang taat kepada 

perintah-Mu dan dan mengesakan diri-Mu, lalu aku masukkan angan-

anganku ke dalam diri mereka agar mereka taat kepadaku dan 

menyekutukan diri-Mu. Lalu aku  perintahkan  mereka  (hamba-hamba-

Mu) yang menyembah-Mu untuk menyembah selain diri-Mu dari 

patung-patung berhala, hingga mereka menyembah patung berhala 

tersebut, lalu mengharamkan apa yang diperintahkan Allah Swt dan 

menghalalkan apa yang diharamkan Allah Swt, serta mensyariatkan apa 

yang tidak ditetapkan bagi mereka, maka mereka mematuhi perintahku 

dan tidak menaati perintah dan larangan-Mu.  

Kemudian setan menyuruh mereka untuk mengganti binatang 

ternak yang diciptaan  Allah  Swt  dengan  cara  memotong  

bagian  khusus  dari  hewan yang memotong telinga binatang 

ternak tersebut untuk mengetahui bahwa mereka  benar-benar  

memotong  telinga  hewan  tersebut.  Tujuan dalam perbuatan  keji  

ini  adalah  agar  mereka  menyembah  hewan  ternak  untuk 

memperhatikan dan menuruti panggilannya.25 

Menurut  Wahbah  Zuhaili  dalam  Tafsir  Al-Munir  menjelaskan  

bahwa, setan menjadikan  kenikmatan-kenikmatan  duniawi  dan  semu,  

sikap  tidak  mau bertaubat  nampak  indah  di  mata  mereka. Selain 

itu, setan juga menjanjikan mereka angan-angan memerintahkan 

mereka untuk menunda-nunda dan menghasut mereka. Dan setan 

menyeruh mereka untuk melubangi, menyobek dan memberinya tanda,  

sehingga menjadikannya berbeda dengan yang  lain, untuk dikhususkan 

bagi  berhala-berhala.  Mereka  pun  mengubah ciptaan  Allah  Swt 
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seperti  dengan  melakukan  pengebirian,  memberi  cap  pada  muka  

atau  tato,  dan berbagai  bentuk  tindakan  yang  mengubah  fitrah  atau  

penciptaan  menjadi  buruk dan tidak sesuai dengan asal penciptaan.  

Dan bagi manusia yang mengambil dan menjadikan  setan  sebagi  

tuannya  yang  menguasai  urusannya  dan  sebagai pemimpin  yang  ia  

ikuti,  mereka  benar-benar  dalam  kerugian  baik  di  dunia maupun di 

akhirat, bahkan kerugian tersebut benar-benar nyata.26 

Menurut penulis keempat penafsiran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dari penafsiran Ibnu katsir menjelaskan bahwa setan akan 

menghiasi perbuatan mereka dalam meninggalkan taubat, lalu 

kemudian membangkitkan angan-angan mereka, dan  akan  perintahkan  

mereka  untuk  menunda-nunda  dan  saya  menipu mereka melalui  diri 

mereka sendiri. Kemudian mereka memotong telinga-telinga binatang 

ternak serta membelanya bahkan mereka benar-benar merubah ciptaan 

Allah Swt dan menjadikannya sebagai tanda dan bukti. Kemudian 

penjelasan dari Tafsir Al-Misbah bahwa sumpah setan itu akan 

menyesatkan orang-orang yang berhasil menggoda dengan menjauhkan 

mereka dari kebenaran, dan merangsang nafsu mereka. Setan akan 

menyesatkan merek dalam angan-angan kosong itu. Dengan hawa 

nafsu dan angan-angan kosong itu mereka berada dalam kekuasaannya. 

Kemudian setan mengganggu mereka supaya memotong telinga 

sebagian unta dan mengubah ciptaan Allah Swt. Lalu hewan yang 

dipotong telinganya itu tidak boleh disembeli dan dipekerjakan, dan 

harus dilepas mencari makan. Semua itu adalah perintah setan, lalu 

setan membisikkan bahwa semua ini adalah perintah agama.  

Mengenai penjelasan Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari 

dalam Tafsir al-Thabari bahwa mengenai perkataan setan yang durhaka 

yang sifatnya dijelaskan dalam ayat di atas: ―Dan sesungguhnya Aku 

menyesatkan mereka, mencegah, agar mereka mengambil bagian yang 

ditentukan oleh hamba-hamba-Mu, dari jalan petunjuk ke jalan 

kesesatan dan dari islam kepada kekufuran.‖ Kemudian  setan berkata, 

aku  setan yang akan palingkan diri mereka  yang taat kepada  perintah-

Mu  dan  dan mengesakan diri-Mu, lalu aku masukkan  angan-anganku  

ke dalam  diri mereka agar mereka taat kepadaku dan menyekutukan 

diri-Mu.‖ 

Ayat yang juga memiliki kaitan dengan Taghyir  adalah QS. Al-

Anfal /8: 53: 
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 ِ َ ذلٰ ْۙ وَانٍَّ اللُّّ ًْ ِٓ ا ةاِجَفُْصِ ٌَ وْا  ُ مٍ خَتُّّ حُؾَيِّ ْٔ ا عََلٰ كَ َٓ ٍَ ثً اجَْػَ ٍَ ًا جّػِْ ؾَيِّ ٌُ ًْ يمَُ  َ َ ل  مَ ةاِنٍَّ اللُّّ
 ْۙ ًٌ ٍِيْعٌ غَييِْ  شَ

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa, Allah Swt 

menyatakan keadilan-Nya yang sempurna menurut syarat-syarat 

ketetapan hukum-Nya. Dimana  Allah  Swt  tidak  mengubah  nikmat  

yang diberikan kepada seseorang melainkan karena dosa yang  

dilakukannya. Allah Swt tidak merubah keadaan suatu kaum hingga 

mereka dapat mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan jika  

Allah Swt  menghendaki  keburukan  bagi  suatu  kaum,  maka  tidak  

ada  yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka 

selain Allah.27 

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab,  dalam  Tafsir  Al-

Misbah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak akan pernah  

mengubah  suatu nikmat  kecil  atau  besar  yang  telah  dianugerahkan-
Nya kepada  manusia, begitu pula sebaliknya,  mengubah kesengsaraan 

yang dialami oleh suatu  kaum menjadi kebahagiaan hingga kaum itu 

sendiri terlebih dahulu mengubah apa yang ada pada diri mereka  

sendiri. Yakni untuk memperoleh nikmat tambahan mereka harus 

menjadi lebih baik, sedangkan perolehan siksaan adalah akibat 

mengubah fitrah kesucian mereka menjadi jahat dan durhaka, dan 

sungguh Allah Swt Maha Mendengar semua yang dikatakan makhluk, 

Maha Mengetahui, terlepas dari sikap dan tingkah laku mereka. Dari 

surah Al-Anfal ayat 53 serupa dengan surah ar-Ra‘d ayat 11.  Ayat Ar-

Rad itu berbicara tentang perubahan, tetapi ayat pertama berbicara 

tentang perubahan nikmat, sedang ayat ar-Ra‘d menggunakan kata ma 

sehingga mencakup perubahan apa pun, yaitu baik dari nikmat positif 

menuju nikmat murka atau yang negatif maupun dari negatif ke positif.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kedua ayat ini, 

pertama: Ayat-ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial yang 

mempengaruhi masyarakat masa lalu, sekarang dan masa depan. 

Keduanya berbicara mengenai hukum kemasyarakatan, bukan 

menyangkut individu. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kaum 

dalam kedua ayat tersebut. Kedua: Ayat tersebut berbicara tentang 
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manusia, artinya bekal atau sunnatullah yang dibahas berkaitan dengan 

kehidupan dunia, bukan akhirat. Ketiga: kedua ayat di atas juga 

berbicara tentang dua agen perubahan, yang pertama adalah Allah Swt 

yang mengubah nikmat seperti dari ayat an-Anfal ini,  atau  apa  saja  

yang  dialami oleh satu masyarakat atau katakanlah sisi luar atau 

lahiriah masyarakat, sama dengan bunyi ayat ar-Ra‘d. Sedang pelaku 

kedua adalah manusia dalam hal ini masyarakat yang melakukan 

perubahan pada sisi dalam mereka atau apa yang terdapat dalam diri 

mereka.‖28  

Adapun menurut Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari 

dalam Tafsir al-Thabari dijelaskan bahwa Allah Swt menghukum kaum 

musyrik Quraisy dalam perang badar karena mereka kafir  terhadap  

ayat-ayat Allah. Karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, Allah 

Swt melakukan tindakan itu terhadap mereka. Mereka mengubah 

nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada mereka. Kemudian  Allah  

Swt telah mengirim  seorang  Rasul  kepada  mereka  dari  jenis mereka  

sendiri dan diturunkan di tengah-tengah mereka, tetapi justru 

mengusirnya, mendustakannya, dan memeranginya. Oleh karena  itu,  

Allah Swt mengubah nikmat tersebut kepada mereka dengan 

membinasakan mereka, seperti tindakan yang  telah  kita  lakukan  pada  

masa  silam  terhadap  umat-umat  yang melampaui batas dan melawan 

perintah Allah Swt.  

―Tidak ada ucapan makhluk-Nya yang tersembunyi dari-Nya.  

Allah Swt mendengarkan setiap orang yang mengatakan apapun, baik 

dan buruk. Allah Swt lebih mengetahui apa yang mereka  sembunyikan  

di  dada mereka. Dan mereka akan diberi pahala atas semua perkataan  

dan perbuatan mereka. Jika baik, maka balasannya adalah baik, dan jika 

buruk, maka balasannya adalah buruk.‖29 

Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir bahwa 

Allah Swt tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan-Nya pada 

seseorang, kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan seseorang  itu. 

Azab yang datang karena perbuatan yang buruk dan kebinasaan orang-

orang quraisy karena mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah Swt. 

Dia tidak akan mengubah nikmat-Nya terhadap suatu kaum sampai 

kaum itu mengubah kondisi mereka sendiri sehingga mereka pun kafir 

kepada nikmat dan sombong dengan nikmat tersebut. Dia maha 
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mendengar yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan Rasul 

dan mengetahui apa yang mereka kerjakan.30 

Menurut penulis keempat  tafsir  di  atas,  mereka  menjelaksan  

pendapat yang berbeda-beda dan dapat disimpulkan bahwa dari tafsir 

Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt tidak mengubah nikmat yang 

dikaruniakan kepada seseorang, melainkan karena  dosa-dosanya. Allah 

Swt tidak merubah suatu keadaan kaum hingga mereka dapat 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan jika Allah Swt 

menghendaki keburukan bagi suatu kaum, maka tidak ada yang dapat 

menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Swt.  

Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan 

bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak pernah mengubah nikmat kecil  

atau  besar  yang diberikan-Nya  kepada  suatu  bangsa,  dan sebaliknya  

tidak  pula  mengubah  kesengsaraan  yang  dialami  suatu  kaum, 

semoga berhasil sehingga kaum itu sendiri terlebih dahulu mengubah 

apa yang  ada  pada  diri  mereka  sendiri.  Yakni untuk memperoleh 

nikmat tambahan mereka harus menjadi lebih baik, sementara 

menerima siksaan adalah hasil dari mengubah fitrah kesucian mereka 

menjadi jahat dan durhaka dan sungguh Allah Swt Maha Mendengar 

semua yang dikatakan makhluk, lagi Maha Mengetahui, terlepas dari 

sikap dan perilaku mereka. Dari surah al-Anfal ayat 53 serupa dengan 

surah ar-Ra‘d ayat 11. Ayat Ar-Ra‘d itu berbicara tentang perubahan, 

tetapi ayat pertama berbicara tentang perubahan nikmat, sedangkan 

ayat ar-Ra‘d yang menggunakan kata ma sehingga mengandung segala  

sesuatu  yang  berubah  yaitu,  dari nikmat  positif  menuju  nikmat  

buruk  atau  negatif   atau  dari  negatif  ke positif.‖  

―Adapun dari penafsiran Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-

Tabari dalam Tafsir al-Thabari, disebutkan bahwa Allah Swt 

menghukum kaum musyrik Quraisy dalam Perang Badar karena 

mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Al-Qur‘an. Karena dosa yang 

mereka lakukan, Allah Swt memperlakukan mereka dengan cara ini. 

Mereka mengubah nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada 

mereka. Kemudian Allah Swt mengirim mereka seorang Rasul kepada 

mereka dari jenis mereka sendiri, tetapi sebaliknya mereka 

mengusirnya, berbohong kepadanya dan berperang melawannya.  Oleh 

karena itu, Allah Swt membalas kebaikanNya kepada mereka dengan  

menghancurkan  mereka,  seperti tindakan yang telah kami lakukan di 

masa lalu terhadap orang-orang yang melanggar batas dan melawan 

perintah Allah Swt.‖ 
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Kaitan ayat al-Quran dengan kata at-taghyîr juga terdapat dalam 

QS. Muhammad /47:15: 

اۤءٍ  ٌٍّ  َْ ِ ٌّ رٌ  ٰٓ ْ ٓ اَُ ا َٓ نَ  ذيِْ ْٔ لُ خٍّ ٍُ ْ ٍِّثِ اىٍّتِّْ وغُِدَ ال رَوُ الَْْ ٌَ  ْ ًْ حَخَؾَيٍّ بٍََ ىٍّ
َْ ىٍّ ِ ٌّ رٌ  ٰٓ ْ ٍۚ وَاَُ ٍَ دَيِْ اشِٰ

ِبيَِْ   ةٍ ىّيِشُّّٰ ٍّ َْ خََْرٍ لٍَّّ ِ ٌّ رٌ  ٰٓ ْ هّ  وَاَُ ٍُ ٌِ  ظَػْ ا  َٓ ًْ ذيِْ ُٓ َ صَفًِّ  وَل ٌَّ َْ غَصَوٍ  ِ ٌّ رٌ  ٰٓ ْ رٰتِ  َْ وَاَُ ٍَ ِ الثٍّ
كُّ

َٔ خَالٌِِ فِِ الٍّ  ُْ  َْ ٍَ ًْ   نَ ِٓ ِ بّ َْ رٍّ ِ ٌّ ؾْفرَِةٌ  ٌَ ًْ وَ ُْ ػَاۤءَ ٌْ َ عَ ا ا ذَلَعٍّ ًٍ اۤءً حََِيْ ٌَ ْٔا   ارِ وَشُلُ
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 

bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya 

tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, 

sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai 

madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam 

buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang 

memperoleh kenikmatan surga) sama dengan orang yang kekal dalam 

neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus 

mereka terpotong-potong? 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, perumpamaan surga ini dijanjikan 

kepada orang-orang yang bertakwa.  Artinya, ada aliran air yang rasa 

dan baunya tidak berubah, dan tidak berbau busuk.  Bahkan sungai dari 

air susu benar-benar berwarna putih, manis dan kental. Bukan berarti 

minuman yang berbaunya tidak enak seperti khamr dunia, melainkan 

minuman yang enak dipandang, rasanya nikmat dan harum, selain itu 

madunya bening, warnanya sangat indah, rasanya sangat nikmat, dan 

baunya sangat harum.31 

 Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, perumpamaan 

tentang alam dan keadaan yang sangat indah ini, dari surga yang 

dijanjikan Allah Swt kepada orang-orang yang bertakwa, sungguh 

sangat indah dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.  Di  dalamnya  

ada sungai-sungai air yang tidak berubah  rasa dan baunya, dan  sungai-
sungai susu yang  tidak  berubah  rasanya berapa  lama  pun  disimpan,  

dan sungai-sungai khamr, yang berarti arak, yang rasanya enak, 

menyenangkan  dan memiliki efek yang baik bagi  peminumnya dan 

sungai-sungai madu disaring sehingga tidak lagi bercampur dengan 

yang lain dan selain  itu  mereka  mendapatkan  berbagai  macam dan  

jenis  buah-buahan dan mereka juga  memeroleh  ampunan  dari  Allah  

Swt  yang merupakan orang  yang memperoleh kenikmatan surgawi itu  
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sama dengan dia, yaitu mereka  yang kekal dalam neraka dan mereka 

diberi minuman air mendidih sehingga ususnya terbelah karena panas.32  

Kemudian menurut Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, 

dalam Tafsir al-Thabari, dijelaskan bahwa sifat-sifat surga yang 

dijanjikan untuk orang-orang yang saleh dan mereka adalah orang-

orang yang mendapatkan azab-Nya di dunia dan memenuhi kewajiban-

Nya dan menjauhi larangan-Nya.  Di dalamnya ada sungai air yang rasa 

dan baunya tidak berubah, lalu ada sungai susu yang rasanya tidak 

berubah karena bukan berasal dari hewan pemerahan. Allah Swt 

menciptakan susu di sungai sejak awal. Berkat bentuknya, susu tidak 

berubah sama sekali. Dan ada juga terdapat sungai arak yang enak bagi 

yang meminumnya, dan mereka menikmatinya saat meminumnya. 

Kemudian di surga juga terdapat sungai-sungai madu yang bersih dari 

kotoran dan benda-benda lain yang terdapat di dalam madu dunia 

sebelum dibersihkan. Allah Swt mengomunikasikan khasiat madu 

kepada hamba-Nya dengan cara demikian karena Allah Swt 

menciptakannya sejak semula mengalir di sungai-sungai seperti aliran 

air dan susu yang dihasilkan di dalamnya.  Itu sebabnya madu 

dimurnikan. Allah Swt membersihkannya dari berbagai kotoran yang 

terdapat dalam madu dunia, yang tidak bersih dari berbagai kotoran 

kecuali setelah dibersihkan, karena madu dunia berasal dari sarang 

madu, kemudian disucikan.  

―Kemudian mereka juga mendapatkan buahnya, orang-orang 

saleh di surga memperoleh sungai-sungai yang terdiri dari buah-buahan 

yang berbeda di pepohonan. Dan bagi mereka dari dosa-dosa yang 

pernah dilakukan di dunia, akan diampuni hukumannya karena mereka 

bertaubat. Kemudian orang-orang yang berada dalam jahannam diberi 

minuman dengan air yang mendidih dengan panas yang mencapai 

puncaknya, hingga memutuskan usus-usus mereka. dan orang itu akan 

selamanya di neraka.‖33 

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir  menyatakan  

bahwa, balasan bagi orang-orang mukmin adalah minuman dan  

mkanan  serta  ampunan dan keridhaan. Adapun bagi orang-orang kafir 

adalah minuman yang sangat panas dan kekal dalam nereka. Selain itu, 

Allah Swt juga mendahulukan penyebutan orang yang berlandaskan 

keyakinan atas orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian 

Allah swt juga mendahulukan sebaliknya. Yaitu surga yang sangat 
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menakjubkan yang dijanjikan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya 

yang bertakwa yang takut kepada hukuman-Nya dengan menjalankan 

segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya yakni seperti 

yang akan mereka dengarkan.34 

Menurut penulis dari keempat penafsiran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pertama dari penafsiran Ibnu Katsir bahwa 

perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang saleh.  

Artinya, ada aliran air sungai yang tidak berubah rasa dan baunya tidak 

berubah, dan tidak berbau.  Bahkan sungai susu benar-benar  berwarna  

putih,  manis  dan  kental.  Bukan berarti minuman yang baunya tidak 

sedap seperti khamr di dunia, melainkan minuman yang enak 

dipandang, nikmat dan harum, selain  itu  ada  pula  madu  yang  jernih,  

warnanya sangat  indah, rasanya  sangat  nikmat,  dan  baunya  sanga 

tenak. Kemudian yang kedua dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa 

perumpamaan tentang alam  dan keadaan  surga  yang  sangat  indah, 

yang Allah Swt janjikan kepada orang-orang bertakwa,  sungguh  luar  

biasa  dan  tidak  bisa  dilukiskan  dengan  kata-kata.  Dan yang ketiga 

penjelasan dari penafsiran  Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari 

dalam Tafsir al-Thabari, dijelaskan bahwa ciri-ciri surga yang 

dijanjikan  adalah untuk orang-orang yang bertakwa, itu adalah mereka 

yang takut akan siksa-Nya di dunia dan menunaikan  kewajiban-

kewajiban-Nya dan menjauhi laranganlarangan-Nya. Di dalamnya ada 

sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, kemudian 

ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sebab tidak 

berasal dari perahan hewan. Susu tersebut diciptakan Allah Swt dari 

awal di sungai-sungai. Dengan bentuknya, susu tidak berubah sama 

sekali. Dan juga  terdapat sungai-sungai arak  yang  lezat  rasanya  bagi  

yang meminum, dan mereka menikmatinya saat meminumnya. 

Kemudian di surga juga terdapat sungai-sungai madu yang bersih dari 

kotoran dan benda-benda lain yang terdapat di dalam madu dunia 

sebelum dibersihkan. Allah Swt memberitahukan ciri-ciri madu 

sedemikian rupa kepada para hamba-Nya karena Allah Swt 

menciptakannya sejak awal mengalir di sungai-sungai, seperti aliran air 

dan susu yang diciptakan di dalamnya. Oleh karena itu, madunya 

dibersihkan. Allah Swt membersihkannya dari berbagai kotoran yang 

terdapat dalam madu dunia yang tidak bersih dari berbagai kotoran 

kecuali setelah dibersihkan, sebab madu dunia berasal dari sarang 

madu, kemudian baru dibersihkan. 

Isyarat at-Taghyir  juga terdapat QS. Al-‗Adiyat /100: 3: 
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ؾِيْٰ  ٍُ ْ ۙۙ ۙتِ بُتْدًاـاَل
yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kuda tiba-tiba 

menyerang di pada pagi hari, yaitu menyerang pada waktu pagi 

sebagaimana Nabi Muhammad pernah menyerang pada pagi hari. 

Ketika beliau mendengar suara azan (di negeri tersebut), maka beliau 

akan melakukan penyerangan.35 

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah 

dijelaskan bahwa kuda atau unta perang yang berlari kencang dan 

terengah-engah, dan kuda atau untah itu menyalakan api dengan 

hentakan kuku mereka dan kemudian tibatiba  menyerang  binatang  di  

waktu  pagi  hari,  ketika  musuh  tertidur  dan  lengah, kuda  itu  sertaa  

merta  menyerang  sehingga  menerbangkan  debu  akibat  larinya cepat 

atau pagi  hari yang lengang itu, dan menyerbu di tengah-tengah 

kelompok musuh dengan perasaan kuat.36 

Kemudian menurut Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari  

dalam Tafsir al-Thabari, dijelaskan bahwa, kuda tersebut menyerang 

dengan tiba-tiba di waktu  pagi,  mengenai hal ini adalah, Allah Swt 

bersumpah dengan menyerang tiba-tiba pada waktu pagi, tanpa 

mengkhususkan penyerang yang satu dengan mengesampingkan 

penyerang yang lain, maka setiap yang dapat menyerang secra tiba-tiba 

pada waktu pagi, termasuk yang Allah Swt sumpah dengannya.37  

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan 

bahwa, Allah Swt bersumpah dengan kuda karena ia mempunyai 

keistimewaan ketika berlari yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan 

lainnya. Kuda juga memiliki kebaikan hingga hari kiamat. Karena ia 

merupakan kendaraan perang dikalangan orang Arab dan sangat 

penting bagi mereka. Adapun maksud sumpah tersebut adalah untuk 

mengangkat urgensi kuda di kalangan kaum Muslimin agar mereka 

menjaganya dan berlatih menungganginya demi berjihad di jalan Allah. 

Selain itu, agar mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal besar, hingga 

bersungguh-sungguh dan beramal.38 
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Dalam hal ini, penulis memahami penjelasan Ibnu Katsir bahwa 

kuda-kuda tersebut tiba-tiba menyerang pada pagi hari, yang berarti 

serangan pada waktu pagi, sebagaimana Rasulullah Saw pernah 

melakukan penyerangan pada pagi hari. Sementara itu, menurut Tafsir 

Al-Misbah, dijelaskan bahwa dan kuda perang yang berlari kencang 

dan terengah-engah atau untah dan kuda mencetuskan api dengan 

pukulan kuku kakinya, dan binatang-binatang itu kemudian menyerang 

dengan tiba-tiba di waktu pagi saat musuh tengah tertidur dan lengah, 

maka kuda tersebut serta merta menyerang sehingga menerbangkan 

debu akibat larinya kencang, atau di pagi hari yang lengang itu, dan 

menyerbu ke tengah-tengah kelompok musuh yang merasa kuat. Dan 

yang terakhir penjelasan dari penafsiran Abu Ja‘far Muhammad Ibn 

Jarir al-Tabari dalam Tafsir at-Thabari, menjelaskan bahwa kuda tiba-

tiba menyerang pada pagi hari, dalam hal ini Allah Swt bersumpah 

akan menyerang tiba-tiba pada waktu pagi, tidak memilih satu 

penyerang selain penyerang lainnya, maka siapa saja yang dapat 

menyerang secara tiba-tiba di pagi hari, termasuk yang Allah sumpah 

dengannya. 

Berdasarkan masing-masing dari kelima ayat di atas dapat 

disimpulkan bahwa QS. ar-Ra‘d/13: 11, Allah Swt tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang 

mengubahnya. Ayat ini mengacu pada proses perubahan baik bagi 

manusia secara keseluruhan maupun sebagai bagian dari masyarakat. 

Di samping itu, Al-Qur‘an menekankan hukum sosial, yaitu naik 

turunnya, kemakmuran dan kesengsaraan masyarakat yang bergantung 

pada sikap dan perbuatan mereka. Juga sebagai salah satu hukum 

sunnatullah atau hukum Allah Swt tentang masyarakat, yakni 

bagaimana perbuatan orang bertujuan untuk mengubah kondisi 

masyarakat tersebut.  

Dalam QS.  An-Nisa/4: 19, ayat ini berbicara tentang perubahan 

kondisi suatu kaum akibat tipu daya setan dalam mengubah ciptaan 

Allah Swt, yaitu dengan memotong telinga hewan agar menderita. Juga 

QS. Al-Anfal/58: 53, menyatakan tentang keruntuhan atau kebinasaan 

suatu bangsa akibat perbuatannya. Pada ayat sebelumnya (52) dan 

sesudahnya (54) menyatakan bahwa kejatuhan Firaun dan orang-orang 

sebelumnya adalah karena pengingkaran terhadap Allah Swt. 

Kemudian pada QS. Muhammad/47: 15 yang menjelaskan 

perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang 

bertakwa. Yaitu di dalamnya ada suangi-sungai air yang tidak berubah 
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rasa dan baunya atau pun tidak berbau busuk. Dan yang terakhir pada 

QS. Al-‗Adiyat/100: 3 mengenai bahwa kuda yang menyerang dengan 

tiba-tiba di waktu pagi, yaitu penyerbuan pada waktu pagi,  

sebagaimana  Rasulullah Saw  pernah melakukan penyerangan pada 

pagi hari.‖ 

Urian di atas dapat disimpulkan bahwa memimpin rakyat berarti 

melakukan perubahan sosial, dari keadaan yang buruk menjadi keadaan 

yang baik.  Sebagai pedoman yaitu Al-Qur‘an tentu saja tidak mungkin, 

tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai 

pedoman hidup, khususnya di kalangan pelajar. Dalam kehidupan 

sosial, selalu bersifat dinamis, sehingga selalu berubah dan berganti. 

Agar perubahan dan pergantian tersebut sesuai dengan petunjuk Al-

Qur‘an, maka setiap muslim harus berusaha mengarahkannya kepada 

perubahan yang terpuji. 

Ketika datang untuk membuat perubahan sosial kehidupan yang 

terpuji, Al-Qur‘an tidak menjadikan dirinya sebagai agen perubahan 

itu, tetapi berfungsi sebagai petunjuk (hudan) dan sebagai panduan bagi 

orang untuk berperan aktif dalam bidang kehidupan. Dari tuntunan Al-

Qur‘an terlihat bahwa perubahan sosial ke arah yang baik, dapat 

terlaksana apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu nilai atau ide dan 

faktor yang dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut dan 

dapat mengundang orang lain untuk berpartisipasi. 

―Bagi umat muslim, syarat pertamanya yaitu nilai-nilai kebenaran 

tentu saja tertuang dalam Al-Qur‘an dan al-Sunnah, meskipun sifatnya 

lebih umum. Tapi kita hanya perlu menyajikannya dengan benar. 

Sebagai pelaku adalah setiap orang yang terkait dengan kehidupan 

sosial, dan tinggal di tempat dan waktu tertentu. Kehidupan 

bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum-hukum sosial atau 

masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Sunnatullah. Hukum sosial 

ini sama pastinya dengan hukum alam.‖ 

Istilah al-taghyîr dapat digunakan dalam dua cara tergantung pada 

konteksnya.39 Salah satu caranya adalah dengan mengubah bentuk 

sesuatu tanpa mengubah substansinya (taghyîr shûrah al-syai‗ dûna 

dzâtihi), seperti rumah yang mengubah bentuknya namun tidak 

mengubah substansinya sebagai tempat tinggal. Arti kedua adalah 

―transformasi melalui penggantian‖ (tabdîlihi bi ghairihi), yang 

mungkin berlaku pada situasi seperti menukar mobil tua atau pelayan 

dengan yang lebih baru. 
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Dalam sudut pandang Islam, al-taghyîr bermakna bahwa selama 

belum ada dan telah terjadi transformasi dosa secara besar-besaran, 

maka Allah Swt tidak akan mengubah keadaan sosial sehingga 

seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat dapat menikmati 

kenikmatan yang telah diberikan. mereka. Terkait dengan eksistensi 

manusia, al-taghyîr merupakan ekspresi harmonis sosial dari interaksi 

antara amal dan reaksi. Sesuai dengan kehendak takdir, metamorfosis 

tersebut merupakan sunatullah yang berdampak pada masyarakat.40 

Dalam perspektif Islam, konsep at-taghyîr menekankan bahwa 

transformasi sosial terjadi sebagai bagian dari sunatullah, yaitu 

kehendak Allah yang mengatur perubahan dalam kehidupan manusia 

dan masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai moderasi beragama 

dengan mengajarkan bahwa perubahan besar-besaran dalam dosa dan 

perilaku tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga masyarakat 

secara keseluruhan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa transformasi ini 

harus mengarah pada pemeliharaan harmoni sosial dan keselarasan 

antara ajaran agama dan realitas sosial. Dengan demikian, nilai-nilai 

Islam tidak hanya beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi juga 

memberikan landasan untuk moderasi dalam menjaga keseimbangan 

antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan sosial. 

Transformasi tersebut antara lain berupa perubahan kenikmatan, 

kesehatan, dan keamanan yang secara diametral sebanding dengan 

ditinggalkannya amal saleh dan akhlak mulia karena melaksanakan 

perilaku yang sebaliknya (yaitu amal buruk dan akhlak keji). Demikian 

pula sebaliknya, adzab dan bencana tidak akan dirubah kecuali dengan 

melakukan transformasi dengan meninggalkan kemaksiatan untuk 

mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Swt.41  

Berdasarkan definisi dan realitas empirisnya, al-taghyîr 

merupakan sebuah keniscayaan dari Allah yang mutlak terjadi dalam 

realitas kehidupan (sunnah Allah al-kauniyyah) sosial masyarakat 

sebagai sebuah transformasi atau perubahan yang sesuai dengan 

ketentuannya (takdir), baik maupun buruk. Perubahan idealistik yang 

dikehendaki dari sebuah transformasi sosial adalah tranformasi dari 

keadaan negatif menuju kepada keadaan atau hal-hal yang positif-

konstruktif. Walaupun demikian, yang terjadi dapat pula hal 

sebaliknya, dari pelbagai realitas yang positif-idealistik bertransformasi 

menjadi hal-hal yang negatif-konstruktif, sesuai dengan amal perbuatan 

atau proses usaha yang berbanding lurus dengan balasan atau hasil dari 

upaya tersebut (atau berdasarkan relasi aksi-reaksi). 
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Al-Quran tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial 

yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

dasar ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Al-Quran 

mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan 

cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Di antara 

adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah: pakaian 

dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan 

(keluarga), anak angkat, hukum waris, dan qishash-diyat. 

Al-Quran, dalam menghadapi tradisi dan adat istiadat Arab, 

menunjukkan prinsip moderasi beragama dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai fundamental Islam ke dalam struktur sosial yang sudah ada. 

Hal ini tercermin dalam penyesuaian keberlakuan aturan-aturan Islam 

terhadap pranata sosial yang eksis, seperti pakaian dan aurat 

perempuan, hukum perkawinan, anak angkat, hukum waris, dan 

qishash-diyat. Proses transformasi ini memungkinkan nilai-nilai Islam 

untuk tetap relevan dan diterima dalam masyarakat, sambil memelihara 

harmoni dan kesepadanan antara ajaran agama dan tradisi lokal. 

Transformasi dengan meninggalkan kemaksiatan untuk 

mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Swt. Konsep ini 

mencerminkan nilai moderasi beragama dengan mengajarkan bahwa 

transformasi sosial dan spiritual dapat terjadi melalui perubahan 

perilaku yang dipandu oleh ajaran agama. Al-Qur'an menekankan 

bahwa adzab dan bencana dapat dihindari dengan bertaubat dan 

meninggalkan perbuatan maksiat, sehingga Allah memberikan 

ampunan dan rahmat-Nya. Transformasi ini bukan hanya sekadar 

perubahan individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara 

keseluruhan, memperkuat nilai-nilai keadilan, toleransi, dan harmoni 

sosial. 

Konsep al-taghyîr dalam Islam menggambarkan bahwa 

perubahan dalam kehidupan sosial adalah bagian dari sunnatullah 

(ketentuan Allah dalam alam semesta). Ini mencerminkan nilai 

moderasi beragama dengan menekankan pentingnya transformasi yang 

sesuai dengan takdir Allah, baik dalam hal positif maupun negatif. Al-

Qur'an mengajarkan bahwa tujuan dari transformasi sosial adalah untuk 

mengarahkan manusia dari keadaan yang negatif menuju hal-hal yang 

positif dan konstruktif. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa 

transformasi juga dapat mengarah pada hal negatif jika dipengaruhi 

oleh amal perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

agama. Hal ini menegaskan pentingnya memahami dan menerapkan 

moderasi beragama dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai 

perubahan yang harmonis dan berkelanjutan dalam masyarakat. 
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Selain itu, konsep al-taghyîr dalam Islam menggambarkan bahwa 

perubahan dalam kehidupan sosial adalah bagian dari sunnatullah 

(ketentuan Allah dalam alam semesta). Ini mencerminkan nilai 

moderasi beragama dengan menekankan pentingnya transformasi yang 

sesuai dengan takdir Allah, baik dalam hal positif maupun negatif. Al-

Qur'an mengajarkan bahwa tujuan dari transformasi sosial adalah untuk 

mengarahkan manusia dari keadaan yang negatif menuju hal-hal yang 

positif dan konstruktif. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa 

transformasi juga dapat mengarah pada hal negatif jika dipengaruhi 

oleh amal perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

agama. Hal ini menegaskan pentingnya memahami dan menerapkan 

moderasi beragama dalam setiap aspek kehidupan untuk mencapai 

perubahan yang harmonis dan berkelanjutan dalam masyarakat. 

3. At-Tabdîl  

Salah satu isyarat Al-Quran yaitu at-tabdîl artinya mengganti 

hukum yang telah lewat keberlakuannya. Nasakh adalah salah satu 

terma yang umum digunakan dalam ‗Ulum Al-Quran (Quranic 

Studies).42 Definisi-definisi yang dikemukakan sehubungan dengan 

nasakh diletakkan di samping kata ‗tabdîl‘ dan menempatkan keduanya 

sebagai satu makna; artinya secara teknikal dan terminologis, nasakh 

dan tabdîl bilamana digunakan dalam satu konteks atau diletakkan 

berdampingan maka keduanya bermakna satu.  Thabathaba‘i dalam hal 

ini berkata, ―Makna lain dari kata nasakh adalah menukil satu naskah 

ke naskah yang lain. Perbuatan ini disebut sebagai nasakh karena 

seolah-olah ia menghilangkan buku pertama dan menghadirkan buku 

lainnya sebagai gantinya. 

Al-Quran memiliki keindahan dari berbagai aspek Sebagai wahyu 

bermuatan kata-kata Tuhan (kalamullah). Dia tidak hanya menjelma 

sebagai sebuah kalam yang mati dari penjagaan dan perawatan oleh 

mutakallim-nya sendiri. Hal itu telah disebutkan dalam Al-Quran, yakni 

dalam Q.S. al-Hijr/15:9: 

نَ  ْٔ لْاَ الَِّّنْرَ وَاٍُِّا لَه لََفِٰظُ َُ ُزٍَّ  اٍُِّا نََْ
Bahwa Allah menurunkan adz-dzikr (Al-Quran) dan Allah lah 

yang menjaganya. Beberapa mufasir menjelaskan makna penjagaan 

Allah atas Al-Quran. Jalalluddin al-Mahalli, dalam Tafsir Jalâlain 

menjelaskan bahwa penjagaannya ialah dari penggantian atau 

perubahan (at-tabdîl), pemelencengan (at-tahrîf), penambahan (az-

ziyâdah) dan pengurangan (an-naqsh). Ibnu Katsir pun serupa, bahwa 
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Allah lah yang menjaga Al-Quran dari perubahan (at-taghyîr) dan 

penggantian (at-tabdîl). Masa penjagaan itu tidak terbatas pada waktu, 

yakni hingga hari kiamat terjadi. 

Pertama-tama cara Allah dalam menjaga Al-Quran telah tampak 

pada bagaimana metode Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad 

dengan perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran berlaku secara 

berangsur-angsur (munajjaman) dalam kurun waktu selama kurang 

lebih 23 tahun. Masa transmisi Al-Quran antar sahabat dengan cara oral 

atau melalui hafalan telah berlangsung. Di sesi itu pula muncul ide 

untuk menuliskan ayat-ayat yang turun, di berbagai media yang ada. 

Kemudian di sesi berikutnya, lahir gagasan untuk mengumpulkannya 

dalam antologi dengan kanonisasi ketat hingga terkumpulkan kedalam 

lembaran-lembaran yang disebut mushaf. Pada giliran selanjutnya, 

seluruh kaum muslimin menyebarkan tulisan-tulisan Al-Quran hingga 

ke bangsa „ajam (non-Arab). Ketika masuk pada orang-orang selain 

penutur asli bahasa Arab, maka metode pengenalan perlu dirancang. Itu 

pula dalam rangka menjaga keotentikan Al-Quran itu sendiri. Orang-

orang yang tidak mengetahui cara membaca huruf-huruf hijaiyah pun 

memerlukan metode tertentu. 

Keserupaan redaksi pada ayat-ayat berikut ditandai dengan 

adanya sedikit perbedaan melalui pergantian kata dan perubahan kata 

dalam satu ayat dengan ayat yang lain. 

Ada dua contoh keserupaan redaksi dalam pola tabdîl. Terdapat 

dalam QS. Al-Baqarah: 170 dan QS. al-Mâ‘idah: 104, dan contoh 

lainnya adalah QS. Al-Ankabut: 8 dan QS. al-Ahqâf: 15. 

 ًُ ُٓ َ ُ وَاذَِا ريِوَْ ل آ اَُزَْلَ اللُّّ ٌَ ْٔا  ْٔا احٍّتػُِ ُ َِا غَيَيِّْ اةٰاَۤءَُاَ   ةوَْ ُتٍَّتعُِ كاَل آ اىَفَْيْ ٌَ  ًْ ُْ ْٔ كََنَ اةٰاَۤؤُ َ اوََل
نَ شَيـْأً ْٔ خَدُوْنَ  لَْ حَػْليُِ ْٓ لَْ حَ  وٍّ

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan 

yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan 

mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti 

apa pun dan tidak mendapat petunjuk? (QS. al-Baqarah/2: 170). 

 ًْ ُٓ َ ُ وَالَِٰ الرٍّ وَاذَِا ريِوَْ ل ٓ اَُزَْلَ اللُّّ ا ٌَ ْٔا الِٰٰ  َ ْٔلِ تَػَال ْٔا شُ ُ ا وجََدُْاَ غَييَِّْ اةٰاَۤءَُاَ  كاَل ٌَ ْٔ كََنَ  خَصْبُِاَ  َ اوََل
ْٔنَ شَيـًْٔا  ٍُ ًْ لَْ حَػْيَ ُْ خَدُوْنَ اةٰاَۤؤُ ْٓ لَْ حَ  وٍّ

Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang 

Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah 

bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah 

(mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu 
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tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk? 

(QS. al-Maidah/5: 104) 

Makna ayat tersebut berbicara terkait realitas kehidupan 

masyarakat bahwa tradisi yang sudah mengakar dan diafirmasi secara 

turun menurun akan sulit untuk diubah.43 

Tradisi, sudah barang tentu ada yang baik dan tidak baik, tapi 

yang menjadi titik tekan daripada ayat ini adalah bahwa tradisi jika 

sudah mengakar maka ia akan serupa dengan Agama yang akan sangat 

sulit sekali digoyahkan. Mengutip perkataan pepatah Arab yang artinya 

mengubah tradisi masyarakat itu lebih berat daripada memindah 

gunung. 

Hal ini juga ditegaskan melalui sabab nuzul daripada ayat ini, 

QS. Al-Baqarah: 170. Dituturkan oleh Ibnu Abi Hatim dari 

Sa‘id/Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah mengajak para Yahudi 

untuk memeluk Islam.  Beliau sangat ingin mereka memeluk Islam dan 

memperingatkan juga akan malapetaka yang akan menimpa mereka 

jika menolak ajakan beliau. Maka berkatalah diantara mereka yang 

bernama Rafi‘ bin Huzaimah dan Malik bin Auf: Tidak! Kami 

mengikuti apa-apa yang kami peroleh dari bapak kami, mereka lebih 

tahu dan lebih baik dari kami. Maka turunlah ayat ini sampai akhir 

ayatnya.44 

Jika ditelusuri lewat redaksinya, dalam QS. Al-Baqarah: 170 

menggunakan redaksi ―ittabi„û‖ dan dalam QS. Al-Maidah:  104 

menggunakan ―ta„âlau ila‖. Dalam QS. Al-Baqarah: 170, kata 

―ittabi„û‖ diatahafkan pada kalimat sebelumnya yaitu ―wa lâ tattabi„û 

khuthuwât as-syaithân‖ sama-sama menggunakan term ―ittaba„a‖. 

Sedangkan dalam QS. Al-Maidah:104, terkait erat dengan tradisi 

jahiliah dengan istilahnya  disebutkan dalam Al-Qur‘an adalah bahirah, 

sa‟iba, washilah dan haam. Dalam ayat ini pula Al-Quran berperan 

untuk menginformasikan bahwa perilaku yang demikian adalah 

menyimpang lalu melarang untuk hal demikian dilestarikan. 

Term ―ta„âlau ilâ‖ memiliki beberapa makna. Meminta untuk 

menghadap, mendengarkan dengan saksama, berfikir, merenung dan 

terakhir dimaknai dengan mendatangi majelis Rasulullah Saw. Dari 

makna yang terakhir juga bisa dimengerti bahwa terdapat anjuran untuk 

mendatangi Rasulullah dalam majelisnya untuk mengetahui dan 

memilah dengan cermat apa yang seharusnya dilestarikan dan apa yang 

seharusnya tidak dilestarikan. 

                                                 
43

Ahmad Husnul Hakim, Mutasyabih Al-Qur‟an, Depok: Elsiq Press, 2002, hlm. 78. 
44

Jalaluddin As-Suyuthy, Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul diterjemahkan Oleh M. 

Mujieb, Surabaya: Darul Ihya Indonesia, 1986, hlm. 51. 
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Mengutip penjelasan dari Mutawalli Syarawi, bahwa kata 

―ta„âlau ilâ‖ dimaknai dengan ―irtafa„û‖ atau angkatlah. Artinya 

adalah bahwa mereka yang tengah melestarikan tradisi-tradisi yang 

jahiliyah tengah terperosok jauh dalam prakik-praktik tidak benar dan 

menganggap bahwa tradisi-tradisi itu  serupa pula  dengan Agama. Ini 

diafimasi dengan ucapan mereka sendiri dalam redaksi ―hasbunâ mâ 

wajadnâ „alaihi âbâ‟ana‖.  Pemahaman dari ucapan ini adalah bahwa 

mereka akan menolak apa saja yang datang pada mereka. 

Karena itu, QS. Al-Maidah: 104 ditutup dengan kalimat ―ûlû 

kâna âbâ‟ahum lâ ya‟lamûna syai‟a‖ berbeda dengan QS.  Al-Baqarah:  

170 yang memilihi redaksi ―lâ ya„qilûna syai‟a‖. Maksudnya adalah, 

bahwa siapapun yang menyembah berhala itu pasti adalah orang-orang 

yang enggan memanfaatkan akalnya. Karena sungguh dalam 

ketertataan alam semesta terdapat tanda yang jelas akan kebesaran-Nya 

Pemilihan redaksi ―hasbunâ mâ wajadnâ „alaihi âbâ‟ana‖ menjadi 

sangat tepat karena menjadi irsyad bahwa mereka memang tidak 

membutuhkan ajaran Rasul dan merasa cukup dengan apa yang mereka 

terima secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. 

Dengan demikian yang dapat diambil isyarat dari konsep nasakh 

dan tabdîl dalam al-Quran yang berkaitan dengan moderasi beragama 

dan transformasi pendidikan adalah adanya pemahaman yang dinamis 

dan kontekstual terhadap ajaran agama, yang sejalan dengan konsep 

nasakh yang menunjukkan fleksibilitas hukum sesuai dengan konteks 

zaman. Dalam pendidikan, moderasi beragama mengajarkan 

inklusivitas dan toleransi, membentuk pola pikir siswa yang 

menghormati perbedaan dan menghindari ekstremisme. 

Perubahan (at-tabdîl) dalam konteks Q.S. al-Hijr/15:9, 

sebagaimana disinggung al-Mahalli di atas, merujuk pada upaya 

menjaga keaslian dan integritas wahyu dari Allah. Al-Quran dijaga dari 

perubahan, pemelencengan, penambahan, dan pengurangan oleh Allah 

hingga hari kiamat. Penjagaan ini menunjukkan pentingnya keutuhan 

ajaran dalam Islam yang tidak boleh diubah-ubah seiring berjalannya 

waktu. Ini menjadi isyarat dalam konteks moderasi beragama, yakni 

suatu prinsip yang menegaskan pentingnya memahami dan 

mengamalkan ajaran agama secara utuh tanpa menyimpang atau 

melenceng dari esensinya. Moderasi beragama mengajak umat untuk 

menghindari ekstremisme dan kekakuan dalam beragama, serta 

mendorong terciptanya kerukunan dan harmoni sosial. Hal ini juga 

sejalan dengan prinsip menghargai perbedaan dan menjalankan 

kehidupan beragama dengan saling menghormati. Transformasi 

pendidikan berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

moderasi beragama ke dalam kurikulum. Pendidikan yang moderat 
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mendidik generasi muda untuk memiliki pandangan yang inklusif, 

toleran, dan menghargai perbedaan. Ini bukan hanya menjaga keutuhan 

ajaran agama, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang 

lebih harmonis dan damai. Moderasi dalam pendidikan memberikan 

alternatif yang kuat untuk mentransformasikan cara pandang terhadap 

perbedaan dan keragaman. 

4. Al-Ishlâh  

Ishlâḥ (اصلح) adalah isim mashdar dari kata shalaha yang berarti 

―memperbaiki‖ merupakan lawan kata dari yang berarti merusak.45 

Ishlâh berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafaz yang 

ditemui dalam Al-Quran. Kata aṣhliḥû terambil dari kata ashlaha 

yang asalnya adalah shaluha sebagai antonim dari kata fasada (rusak). 

Dengan demikian kata shaluha berarti tidak ada atau terhentinya 

kerusakan atau diraihnya manfaat. Kata ishlâh dari ayat di atas 

dikaitkan dengan kata adil, artinya setiap orang yang menjadi penengah 

kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.46 Apabila 

dicermati sejumlah ayat yang memiliki relevansi dengan term tersebut, 

tampak adanya dimensi perdamaian (ishlâh) sebagai spirit menciptakan 

kedamaian. Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran 

dikenal sebagai agama cinta damai.47 

Damai, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

mengakhiri perang, konflik, kerusuhan, dan menanamkan rasa aman, 

karena al-Ishlȃh berarti meredam konflik.48 Mengakhiri permusuhan 

dan berdamai sama dengan berdamai kembali. Istilah ‗rekonsiliasi‘ 

mengacu pada upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak, 

menegosiasikan kesepakatan, atau meredakan ketegangan. Ketika 

pertikaian berhenti, dapat dikatakan bahwa ada perdamaian. Kehidupan 

yang bebas dari perang dan konflik adalah apa yang dimaksudkan 

ketika berbicara tentang perdamaian.49 Istilah bahasa Inggris untuk 

‗perdamaian‘ adalah ‗peace,‘ yang menunjukkan keadaan tenang dan 

tidak adanya perang atau kekuatan pengganggu lainnya.  

                                                 
45

 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Semarang: Universitas Islam 

Negeri Walisongo, 2015, hlm. 843. 
46

 Al-Raghib Al-Asfahani, Mu‟jam al-Mufradat al-Qur‟an, Beirut: Dar al-Fikr, 2012. 

hlm. 212. 
47

 Abdul Hay Al-Farmawi, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu‟iy; Dirasah Manhajiah 

Maudhu‟iyah, Mathbaan al-Fadharah al-Arabiyahal, 2001, hlm. 221. 
48

 Dian Mustika, ―Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama. Jambi,‖ dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 15, No. 2, Tahun 2015, hlm. 

78089. 
49

Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: 

Penamadina, 2004, hlm. 101. 
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Dalam ajaran Islam, istilah „ishlâh‟ merujuk pada sebuah 

perjanjian, khususnya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik antara 

pihak yang berselisih. Dalam buku al-Islam, kata al-ishlâh, menurut 

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah bahwa tujuan dari 

penyelesaian perselisihan yang muncul akibat masalah darah, harta, 

kehormatan, atau strategi politik adalah untuk memperkuat hubungan 

antara pihak-pihak yang terlibat.50 Nilai moderasi beragama tercermin 

dalam konsep ishlâh ini, di mana penyelesaian konflik dilakukan 

dengan cara yang damai dan adil, tanpa memihak kepada ekstremisme 

atau kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya 

keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, yang 

semuanya dapat dicapai melalui ishlâh. Dengan pendekatan ini, umat 

beragama diajak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang 

konstruktif dan mendamaikan. Transformasi dalam masyarakat juga 

dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip ishlâh. Ketika 

konflik diselesaikan secara damai dan adil, masyarakat akan mengalami 

perubahan positif menuju harmoni dan perdamaian. Transformasi ini 

melibatkan perubahan sikap dan perilaku individu serta kolektif, dari 

yang cenderung konfrontatif menjadi lebih kolaboratif dan inklusif. 

Dengan demikian, prinsip ishlâh dapat menjadi landasan bagi 

pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. 

Kata ‗ishlâh‘ berarti ‗baik‘ atau ‗terpuji‘ dalam konteks tingkah 

laku manusia. Tafsir lain dari ishlâh adalah ‗meluruskan‘ dengan 

mengembalikan sesuatu kepada tujuan semula.51 Dengan kata lain, 

ishlâh adalah amalan yang akan membawa manusia keluar dari 

bayang-bayang dan menuju cahaya. 

Ishlâh, dalam konteks pendidikan Islam, memiliki makna yang 

lebih luas daripada sekadar upaya mendamaikan konflik sosial. Istilah 

ini berasal dari bahasa Arab yang berarti perbaikan atau pemulihan, dan 

dalam pendidikan, ishlah berfokus pada reformasi sistemik untuk 

meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan 

zaman. 

Salah satu bentuk nyata dari ishlah dalam pendidikan adalah 

penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Majid 'Irsan al-Kilani, seorang 

pemikir pendidikan Islam, menekankan pentingnya kurikulum yang 

komprehensif dan adaptif. Ia mengusulkan integrasi antara ilmu-ilmu 

agama dan ilmu-ilmu modern dalam kurikulum, sehingga 

                                                 
50

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Al Islam, Jilid I,  Semarang; PT. 

Pustaka Rizki Putra, 2014, hlm. 231. 
51

Al-Thabarsi, Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur‟an, Jil. 3. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 

1986, hlm. 137. 
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menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami ajaran agama secara 

mendalam, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat kontemporer.52 

Dayah Salafiyah Sukma Al-Mubarakah Kunyet Mule 

menunjukkan Ishlâh dalam bentuk peningkatan manajemen 

pembelajaran. Dayah ini melakukan evaluasi berkala terhadap 

efektivitas pengajaran, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, dan 

menyusun perencanaan pendidikan yang lebih sistematis. Selain itu, 

beberapa Dayah mulai menerapkan teknologi dalam proses belajar 

mengajar, seperti penggunaan media digital untuk memperluas akses 

santri terhadap berbagai sumber ilmu.53 

Di Dayah Ashabul Yamin dan Dayah Darurrahmah di Aceh 

Selatan, Ishlâh terlihat dalam penerapan nilai-nilai humanisme religius 

berbasis kearifan lokal. Santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi 

juga nilai-nilai seperti persamaan, persaudaraan, kemandirian, dan 

sikap saling menghormati. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan 

lulusan yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat sekaligus 

keterampilan sosial yang baik agar dapat berperan aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat.54 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ishlâh dalam 

pendidikan dayah bukan hanya sebatas menyelesaikan konflik, tetapi 

lebih kepada upaya perbaikan sistemik. Modernisasi ini mencakup 

perubahan kurikulum, penguatan nilai sosial, peningkatan metode 

pengajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dengan 

adanya Ishlâh, diharapkan dayah dapat terus berkembang dan 

memberikan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. 

 Term Manajemen Pendidikan dalam Al-Quran B.

1. Tarbiyah 

Tarbiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum 

berarti pendidikan, pengajaran, dan pembinaan. Dalam konteks Islam, 

tarbiyah merujuk pada proses pendidikan dan pembentukan kepribadian 

yang mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial 

seseorang. Tujuan utama tarbiyah adalah untuk menciptakan individu 
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Irfan Wahyu Syifa, Ulil Amri Syafri, and Wido Supraha, ―Konsep Pendidikan Islam 
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yang memiliki karakter Islami yang kuat, berakhlak mulia, dan 

berkontribusi positif dalam masyarakat.55 

Secara etimologis, kata "tarbiyah" berasal dari akar kata "r-b-y" 

yang berarti tumbuh, berkembang, atau meningkat. Dalam konsep 

Islam, tarbiyah melibatkan pendidikan yang holistik, mencakup 

pendidikan agama (ta‟lim), pembinaan moral (ta‟dib), dan pelatihan 

serta pengembangan diri (tazkiyah). Proses ini dilakukan melalui 

berbagai cara seperti pengajaran formal, bimbingan spiritual, dan 

pembinaan melalui teladan dan pengalaman nyata.56 

Dalam praktiknya, tarbiyah melibatkan beberapa metode, antara 

lain pendidikan formal, bimbingan spiritual, pembinaan moral, dan 

pengembangan diri. Pendidikan formal mencakup sekolah-sekolah 

Islam, madrasah, dan pesantren yang memberikan pendidikan agama 

dan umum. Bimbingan spiritual dilakukan melalui kegiatan keagamaan 

seperti pengajian, ceramah, dan kajian tafsir Al-Quran. Pembinaan 

moral diberikan melalui nasehat, contoh perilaku, dan interaksi sehari-

hari. Sementara itu, pengembangan diri mencakup kegiatan yang 

mendorong peningkatan kemampuan individu dalam berbagai aspek 

kehidupan. Metode-metode ini saling melengkapi untuk menciptakan 

individu yang berkarakter Islami dan berakhlak mulia.57 

Tarbiyah juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam 

proses pendidikan ini. Keluarga dianggap sebagai lingkungan pertama 

dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Orang 

tua berperan sebagai pendidik utama yang memberikan dasar-dasar 

nilai dan prinsip Islam sejak dini. 

Konsep tarbiyah sebagai proses mendidik, membimbing, dan 

membina individu agar menjadi pribadi yang baik dan bertakwa sangat 

banyak dibahas dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa surat dan ayat yang 

terkait dengan konsep tarbiyah: 

a. Surat Luqman (31) ayat 12-19. Ayat-ayat ini menceritakan tentang 

nasihat Luqman kepada anaknya yang mencakup akidah, ibadah, 

dan akhlak. Di dalamnya, Luqman memberikan pendidikan tentang 

ketauhidan, pentingnya berbuat baik kepada orang tua, mendirikan 

shalat, bersabar, dan bersikap rendah hati. 

Ayat 12 
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ٍّشْهُرْ  َْ ي ٌَ ِ  وَ ثَ انَِ اشْهُرْ لِلُّّ ٍَ ََ الَْهِْ ٍٰ َِا ىلُْ َْ  وَىلََدْ احٰيَْ ٌَ ا يشَْهُرُ لِفَْصِّ ٍۚ وَ ٍَ َـاجٍِّ

َ ؽَنٌِِّ حََِيْدٌ   زَفَرَ ـَانٍِّ اللُّّ

Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada 

Luqman, yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, 

sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur 

(tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” 

Ayat 13 

 ًٌ ًٌ غَظِيْ ْكَ ىَظُيْ ِ  انٍِّ الشِّّٰ هّ يبُٰنٍَِّ لَْ تشُّْٰكِْ ةاِللُّّ َٔ يػَِظُ ُْ َُ لِْةِِّْ  وَ ٍٰ  وَاذِْ كاَلَ ىلُْ

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman 

yang besar.” 

Ayat 14 

ـصَِالُه فِِْ عَ  ٍَ وٍّ
ْْ ًِا عََلٰ وَ ْْ هّ وَ ٌَّ ُ ُّ ا يٍِّْۚ حَََيَخْ الَِِ َٔ ِ َِا الْْنِصَْانَ ة يْ يِْ انَِ اشْهُرْ لِْٰ وَوَبٍّ ٌَ

صِيُْ  ٍَ ْ يمَْ  الٍَِّٰ ال َٔالَِِ ِ  وَل

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua 

tahun.598) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. 

2. Mudarris  

Mudarris adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum 

diterjemahkan sebagai "guru" atau "pengajar". Istilah ini memiliki 

konotasi yang mendalam dalam konteks pendidikan Islam, di mana 

seorang Mudarris tidak hanya bertindak sebagai pengajar tetapi juga 

sebagai pembimbing spiritual dan moral bagi murid-muridnya.58 

Kata mudarris adalah kata benda yang diturunkan dari kata kerja 

―darrasa-yudarrisu‖, yang artinya mengajarkan atau membacakan dars 

(pelajaran). Akar kata dari ―darrasa-yudarrisu‖ adalah kata ―dars‖, 
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yang bila kata itu disangkut pautkan dengan ilmu atau buku, bermakna 

mempelajari atau belajar.59 

Secara terminologi mudarris adalah orang yang memiliki 

kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan 

dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan 

peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih 

keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.60 

Mudarris Adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang dialogis dan dinamis, mampu yang membelajarkan 

peserta didik dengan belajar mandiri, atau memperlancar pengalaman 

belajar dan menghasilkan warga belajar.61 

Mudarris bertanggung jawab untuk mengajarkan berbagai disiplin 

ilmu, baik ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqh, dan akhlak, maupun 

ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan sains. Dalam tradisi 

Islam, seorang Mudarris sering kali mengajarkan di madrasah atau 

pesantren, lembaga pendidikan Islam yang menekankan pada 

pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, seorang 

Mudarris tidak hanya mempersiapkan siswa secara akademis tetapi 

juga mendidik mereka dalam konteks spiritual dan moral. 

Seorang Mudarris diharapkan memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang materi yang diajarkan serta keterampilan pedagogis 

yang baik. Selain itu, integritas moral dan spiritual sangat penting, 

karena Mudarris juga berfungsi sebagai teladan bagi para siswa. Sikap 

yang penuh kasih sayang, sabar, dan dedikasi terhadap pendidikan 

adalah beberapa kualitas yang dicari dalam diri seorang Mudarris. 

Kemampuan untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah 

dipahami serta membimbing siswa dalam berbagai aspek kehidupan 

adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang Mudarris. 

Peran seorang Mudarris melampaui transfer pengetahuan semata 

tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter siswa, membantu 

mereka mengembangkan akhlak yang baik dan pemahaman yang lebih 

dalam tentang nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, seorang Mudarris 

sering kali menjadi figur yang dihormati dan dijadikan panutan. 

Dengan memberikan teladan yang baik dan membimbing siswa dalam 
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memahami serta menerapkan nilai-nilai moral dan etika, seorang 

Mudarris memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang 

tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang 

kuat dan berbudi luhur. 

Peran dan tanggung jawab Mudarris dalam pendidikan Islam 

menunjukkan betapa pentingnya posisi ini dalam memastikan generasi 

muda mendapatkan pendidikan yang komprehensif dan bermakna, baik 

dari segi ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai spiritual. 

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa mudarris adalah 

orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-

metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar 

sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Dalam bahasa yang lebih 

ringkas mudarris adalah orang yang dipercayakan sebagai guru dalam 

upaya membelajarkan peserta didik. Mudarris merupakan orang yang 

memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui 

pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta 

melatih keterampilan sesuai dengan bakat , minat dan kemampuannya.62 

Berikut beberapa surat dalam Al-Qur‘an terkait Mudarris yaitu: 

a. Surat Ali Imran (3:79) 

ْٔا غِتَادًا  ُُ ْٔ ٍِّاسِ نُ لَ ليِ ْٔ ًٍّ حَلُ ٍّٔةَ ثُ ًَ وَالَّتُ ُ اىهِْخبَٰ وَالَُْسْ ُّ اللُّّ ا كََنَ ىبَِشٍَّٰ انَْ يَّؤْتيَِ ٌَ

 ًْ ا نُِْخُ ٍَ ِ نَ اىهِْخبَٰ وَب ْٔ ٍُ ِ ًْ تُػَيّ ا نُِْخُ ٍَ ِ َ ة ْٔا رَبٍّاجيِّ  ُُ ْٔ َْ نُ ِ وَىسِٰ َْ دُوْنِ اللُّّ ٌِ  ْ لِّٰ
ْٔنَ   حدَْرشُُ

Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian 

oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu 

para penyembahku, bukan (penyembah) Allah,” tetapi (hendaknya 

dia berkata), “Jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu 
selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya!” 

Menurut Tafsir Al Mishbah kata ( َْٔن  tadrusun digunakan (حدَْرشُُ

untuk meneliti sesuatu guna diambil manfaatnya. Dalam konteks 

teks baik dalam kitab suci maupun selainnya ia adalah membahas, 

mendiskusikan teks untuk menarik informasi dan pesan-pesan yang 

dikandungnya. 
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b. Surat An Anam (6:105) 

ْٔا ُ ل ْٔ فُِ الْْيٰجِٰ وَلِِلَُ ْٔنَ  دَرشَْجَ  وَكَذٰلمَِ ُصَُّ ٍُ ػْيَ مٍ حٍّ ْٔ هّ ىلَِ َِ ِ  وَلِبَُيّ

Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat Kami 

(agar orang-orang beriman mengambil pelajaran darinya) dan 

agar mereka (orang-orang musyrik) mengatakan, “Engkau telah 

mempelajari (ayat-ayat itu dari Ahlulkitab),” dan agar Kami 

menjelaskannya (Al-Qur‟an) kepada kaum yang mengetahui. 

Dalam Tafsir Al Misbah disebutkan bahwa kata darasta 

terambil dari kata darasa yang berarti engkau pelajari, yakni 
membaca dengan seksama untuk menghifal atau mengerti. Ada juga 

yang membaca dengan memanjangkan huruf dal, yakni darasta 

dalam arti engkau membaca dan dibacakan, yakni oleh Ahlal-Kitab. 

Bacaan ketiga adalah darasat dalam arti telah berulang, maksudnya 

uraian-uraian Al-Qur‘an telah berulang kali terdengar dalam 

dongeng-dongeng lama. 

c. Al A‘raf (7:169) 

نَ  ْٔ ُ ل ْٔ ْٰذَا الْْدَْنٰٰ وَيلَُ خُذُوْنَ غَرَضَ 
ْ
رذُِٔا اىهِْخبَٰ يأَ ًْ خَيؿٌْ وٍّ َْ  بَػْدِِْ ٌِ ـَخَيؿََ 

خُ 
ْ
هّ يأَ ِريُْ ٌّ ًْ غَرَضٌ  ِٓ ِ ح

ْ
ِيْرَاقُ اىهِْخبِٰ انَْ لٍّْ شَيُؾْفَرُ لََا  وَانِْ يٍّأ ٌّ  ًْ ِٓ ًْ يؤُخَْذْ غَيَيْ َ ذُوْهُ  الَ

ِ الٍِّْ الََْقٍّ  ْٔا عََلَ اللُّّ ُ ل ْٔ ْٔ حَلُ نَ  اـََلَ  اوَدَرشَُ ْٔ لُ ََ حَخٍّ حْ ِ ارُ الْْخِٰرَةُ خَيٌْ ىّلٍَِّّ ِِّۗ وَالٍِّ ا ذيِْ ٌَ

 ْٔ  تَػْليُِ

Kemudian, setelah mereka, datanglah generasi (yang lebih buruk) 

yang mewarisi kitab suci (Taurat). Mereka mengambil harta benda 

(duniawi) yang rendah ini (sebagai ganti dari kebenaran). Lalu, 

mereka berkata, “Kami akan diampuni.” Jika nanti harta benda 

(duniawi) datang kepada mereka sebanyak itu, niscaya mereka akan 

mengambilnya (juga). Bukankah mereka sudah terikat perjanjian 

dalam kitab suci (Taurat) bahwa mereka tidak akan mengatakan 

kepada Allah, kecuali yang benar, dan mereka pun telah 

mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu 

lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu 

mengerti? 

d. Surat Saba  (34-44) 

َْ نُخُبٍ  ِ ٌّ  ًْ ُٓ آ احٰيَِْٰ ٌَ ْٔ وَ َْ ٍُّذِيرٍِْۗ يٍّدْرشُُ ٌِ ًْ رَتيْمََ  ِٓ َِآ الَِِْ آ ارَشَْيْ ٌَ ا وَ َٓ  جَ
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Tidaklah Kami berikan kepada mereka kitab apa pun yang mereka 

pelajari dan tidak (pula) Kami utus seorang pemberi peringatan 

kepada mereka sebelum engkau (Nabi Muhammad). 

e. Surat Al-Qalam (68 – 37) 

ًْ نخِبٌٰ  ْٔنَْۙ امَْ ىَسُ  ذِيِّْ حدَْرشُُ

Atau, apakah kamu mempunyai kitab (yang diturunkan Allah) yang 

kamu pelajari? 

3. Madrasah  

Madrasah adalah institusi pendidikan yang umumnya berfokus 
pada pengajaran ilmu agama Islam. Kata "madrasah" sendiri berasal 

dari bahasa Arab yang berarti "tempat belajar". Madrasah telah menjadi 

bagian penting dari sistem pendidikan di banyak negara Muslim, dan 

sering kali berfungsi sebagai pusat pembelajaran Al-Qur'an, Hadis, fiqh 

(hukum Islam), dan berbagai cabang ilmu agama lainnya.63 

Sejarah madrasah dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam. 

Salah satu madrasah tertua yang terkenal adalah Madrasah Al-

Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang didirikan pada tahun 859 M. 

Madrasah ini, seperti banyak lainnya, tidak hanya mengajarkan ilmu 

agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, 

astronomi, dan filosofi. Pada masa keemasannya, madrasah-madrasah 

ini menjadi pusat pembelajaran dan penelitian yang menarik pelajar 

dari berbagai belahan dunia.64 

Di Indonesia, madrasah telah memainkan peran penting dalam 

sistem pendidikan nasional. Terdapat dua jenis madrasah di Indonesia: 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan sekolah dasar, dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan sekolah menengah 

pertama. Selain itu, ada juga Madrasah Aliyah (MA) yang setara 

dengan sekolah menengah atas. Kurikulum di madrasah-madrasah ini 

menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga menghasilkan 

lulusan yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang keduanya. 

Madrasah tidak hanya berperan dalam memberikan pendidikan 

formal tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral peserta 

didiknya. Pendidikan di madrasah sering kali menekankan nilai-nilai 

seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, yang sejalan dengan 
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ajaran Islam. Dengan demikian, madrasah berkontribusi dalam 

membangun masyarakat yang berpendidikan dan berakhlak mulia. 

 ̀ Isyarat-isyarat Modernisasi Pendidikan dalam  Al-Qur'an C.

Modernisasi tujuan pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra 

adalah dengan mengubah peradigma pendidikan yang hanya mengarah 

kepada hal-hal akhirat semata, untuk kemudian juga mementingkan 

kehidupan dunia. Sedangkan modernisasi tujuan pendidikan Islam secara 

khusus adalah tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang 

pendidikan, tetapi lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis.65 

Pesantren sebagai lembaga pendidian Islam selalu melakukan 

inovasi dalam upaya modernisasi pendidikan Islam. Langkah modernisasi 

pendidikan Islam pesantren dilakukan secara terus menerus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Orientasi pendidikan pesatren 

saat ini bukan hanya penanaman pada nilai-nilai pemahaman IMTAQ saja, 

namun disisi lain pendidikan pesantren mewadahkan akan pemahaman 

terhadap IPTEK yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.66 

Menurut Fazlur Rahman pembaharuan pendidikan Islam dapat 

dilakukan dengan cara mengadopsi ajaran-ajaran modern Barat dengan 

mengintegrasikan ajaran tersebut dengan ajaran-ajaran Islam klasik.67  

Menurut Rahman, modernisasi dalam pendidikan Islam dapat dicapai 

dengan empat langkah. Pertama, meningkatkan kesadaran umat Islam 

tentang pentingnya memperluas ide dan pengetahuan melalui belajar yang 

tekun. Kedua, menghilangkan dikotomi antara pendidikan Islam klasik 

dan kontemporer dengan menyatukan keduanya. Ketiga, memperkuat 

pembelajaran bahasa agar umat Islam lebih siap menghadapi berbagai 

tantangan. Keempat, memperbarui metode pendidikan Islam agar tidak 

stagnan dalam menghadapi perubahan zaman.68 

Modernisasi kurikulum pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra 

adalah memasukkan topik-topik beragam, berbobot dan menarik dalam 

kurikulum pendidikan Islam dengan mengembangkan Islamic Studies 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Islam, 
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mengembangkan ilmu-ilmu humaniora dengan ciri khas Islam, serta 

memasukkan iptek dalam struktur kurikulum pendidikan Islam.69 

Modernisasi lembaga pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra 

adalah memperbaiki sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam 

dengan memadukan manajemen modern dengan kultur masyarakat. 

Aspek-aspek ilmu pengetahuan modern dalam memperbaiki kelembagaan 

pendidikan Islam harus diadopsi untuk memperbaiki sistem kelembagaan 

pendidikan Islam yang tertinggal. Di samping itu, kondisi sosial 

masyarakat harus diperhatikan untuk memudahkan kontekstualisasi ilmu 

pengetahuan dengan kehidupan masyarakat.70 

1. Konsep Ilmu Pengetahuan (Ilmu dan Hikmah) 

Dalam Al-Qur‘an, kata hikmah memiliki makna yang luas, 

mencakup kebijaksanaan, pemahaman yang mendalam, serta 

kemampuan menerapkan ilmu dengan benar. Dalam beberapa ayat, 

hikmah sering dikaitkan dengan ilmu yang bermanfaat dan petunjuk 

dari Allah, yang diberikan kepada para nabi serta orang-orang yang 

dikehendaki-Nya. Salah satu ayat yang menyebutkan hikmah adalah 

Surat Al-Baqarah ayat 151, di mana Allah berfirman: 

ًُ اىهِْخبَٰ  سُ ٍُ ِ ًْ وَيُػَيّ َِا وَيُزَكّيِْسُ ِ ًْ ايٰتٰ ْٔا غَيَيْسُ ًْ حَخيُْ ِِْسُ ٌّ لًْ  ْٔ ًْ رشَُ َِا ذيِْسُ آ ارَشَْيْ ٍَ نَ
 ٍُ ِ ثَ وَيُػَيّ ٍَ نَ  وَالَْهِْ ْٔ ٍُ ْٔا تَػْيَ ُُ ْٔ ًْ حسَُ َ ا ل ٌٍّ  ًْ  سُ

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu), Kami 

pun mengutus kepadamu seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari 

(kalangan) kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, 

menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur‟an) dan 

hikmah (sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui” 

Menurut Tafsir Al Misbah  ayat ini mengingatkan kaum muslimin 

bahwa kebijaksanaan Rasul yang pertama tidaklah keliru bahkan itu 

pun direstui Allah. Bukankah Allah yang mengutus beliau antara lain 

untuk mengajarkan al-Hikmah yakni Sunnah Rasul, baik dalam bentuk 

ucapan, perbuatan maupun pembenaran terhadap apa yang dilakukan 

manusia. ―mengajarkan apa yang mereka belum ketahui”, Hal ini 

merupakan nikmat tersendiri, mencakup banyak hal dan melalui sekian 

cara. Memang sejak dini Al-Qur‘an telah mengisyaratkan dalam wahyu 

pertama (Iqra) bahwa ilmu yang diperoleh manusia diraih dengan dua 
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cara. Pertama upaya belajar mengajar, dan kedua anugerah langsung 

dan Allah berupa ilham dan intuisi.71 

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, memuat banyak 

ayat yang mendorong manusia untuk mencari ilmu pengetahuan (ilmu 

dan hikmah). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat 

memprioritaskan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-

Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, berisi petunjuk bagi manusia 

menuju ke arah jalan yang diridoi Allah. Maka Al-Qur'an telah 

mencakup berbagai masalah baik yang menyangkut ibadah ritual atau 

ibadah sosial yang berisi kemasyarakatan, termasuk ini di dalamnya 

tentang pendidikan banyak mendapat tuntunan yang jelas di dalam Al-

Qur'an.72  

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 129, Allah berfiman sebagai 

berikut: 

ثَ  ٍَ ًُ اىهِْخبَٰ وَالَْهِْ ُٓ ٍُ ِ ًْ ايٰخٰمَِ وَيُػَيّ ِٓ ْٔا غَيَيْ ًْ حَخيُْ ُٓ ِِْ ٌّ لًْ  ْٔ ًْ رشَُ ِٓ َِا وَابْػَدْ ذيِْ رَبٍّ
 ًُ ًْ   اٍُِّمَ اَُجَْ اىػَْزيِزُْ الََْهِيْ ِٓ  وَيزَُكّيِْ

“Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari 

kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, 
mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah)38) kepada mereka, dan 

menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.” 

Menurut Tafsir Al Misbah  ayat ini masih merupakan lanjutan doa 

Nabi Ibrahim AS, yang memohon agar diutus seorang rasul dari 

kalangan anak keturunannya, bukan sekadar dari anak cucunya. Rasul 

yang dimohonkan itu diharapkan bertugas untuk terus membacakan 

kepada mereka ayat-ayat-Mu baik yang berupa wahyu yang Engkau 

turunkan, maupun alam raya yang Engkau ciptakan, dan terus 

mengajarkan kepada mereka kandungan al-Kitab yakni Al-Qur‘an, atau 

tulis baca, dan al hikmah, yakni Sunnah, atau kebijakan dan kemahiran 

melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta menampik 

mudharat, serta mensucikan jiwa mereka dari segala macam kekotoran, 

kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa.73 
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Permohonan Nabi Ibrahim AS, berurutan mulai dari kehadiran 

rasul yang menyampaikan tuntunan Allah, membacakan Al-Qur‘an, 

selanjutnya permohonan untuk mengajarkan makna dan pesan-

pesannya, kemudian pengetahuan yang menghasilkan kesucian jiwa 

dan im berakhir dengan pengamalan sesuai dengan tuntunan Allah swt. 

Dalam Surat An Nisa ayat 113, Allah berfirman sebagai berikut: 

ِ غَيَيمَْ وَرحَََْ  لَْ ـضَْوُ اللُّّ ْٔ َ ٓ وَل نَ الٍِّْ ْٔ ا يضُِيَّ ٌَ ًْ انَْ يَّضِئَّكَْ  وَ ُٓ ِِْ ٌّ اِۤفَفَثٌ  جْ ظٍّ ٍٍّ َٓ َ هّ ل خُ
 ًْ َ ا ل ٌَ مَ  ٍَ ثَ وغََيٍّ ٍَ ُ غَيَيْمَ اىهِْخبَٰ وَالَْهِْ ءٍ   وَاَُزَْلَ اللُّّ َْ شََْ ٌِ وُْمََ  ا يضََُُّ ٌَ ًْ وَ ُٓ اجَفُْصَ

ِ غَيَيْمَ غَ  ًُ  وَكََنَ ـَضْوُ اللُّّ َْ تَػْيَ احسَُ ًٍ  ظِيْ

Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Nabi 

Muhammad), tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk 

menyesatkanmu. Akan tetapi, mereka tidak menyesatkan, kecuali 

dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Allah telah 

menurunkan Kitab (Al-Qur‟an) dan hikmah (sunah) kepadamu serta 

telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. 

Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.” 

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

telah menurunkankan Kitab Al-Qur‘an yang amat sempurna, yang 

melalui tuntunan-tuntunannya engkau dapat menetapkan putusan dan 

memberi bimbingan dan juga menganugerahkan hikmah kepadamu, 

yakni kemampuan pemahaman dan pengamalan, agar dapat diteladani 

oleh umatmu, di samping itu Dia juga telah mengajarkan kepadamu 

apayang belum kamu ketahui selain dari yang ada dalam Al-Qur‘an dan 

hikmah menyangkut yang gaib maupun nyata, persoalan dunia maupun 

akhirat, dan dengan demikian, adalah karunia Allah sejak dahulu 

hingga kini dan akan datang sangat besar atasmu. 

Modernisasi pendidikan dalam konteks Islam bukan berarti 
meninggalkan nilai-nilai agama, melainkan memadukan nilai-nilai 

agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menghasilkan generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. 

Berikut beberapa konsep modernisasi pendidikan dalam Al-

Qur'an terkait ilmu pengetahuan: 

a. Menuntut Ilmu Pengetahuan 

Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk 

menuntut ilmu, seperti: 
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1) Surat Al-'Alaq (96) ayat 1-5:  

ِي خَيَقَ   ًِ رَبّمَِ ٱلٍَّّ  ةٱِشۡ
ۡ
َۡ غَيَقٍ   ١ٱكۡرَأ ٌِ  ََ نسَٰ  وَرَبَّمَ  ٢خَيَقَ ٱلِۡۡ

ۡ
ٱكۡرَأ

زۡرَمُ  
َ
ًِ   ٣ٱلۡۡ ًَ ةٱِىۡلَيَ ِي غَيٍّ ًۡ   ٤ٱلٍَّّ ًۡ حَػۡيَ َ ا ل ٌَ  ََ نسَٰ ًَ ٱلِۡۡ  ٥غَيٍّ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!. 

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) 

dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat "Bacalah dengan nama 

Tuhanmu yang mencipta" merupakan perintah kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk membaca, bukan hanya teks tertulis, 

tetapi juga alam semesta, masyarakat, dan dirinya sendiri, demi 

memperoleh pengetahuan. Kata "iqra'" dalam bahasa Arab tidak 

hanya berarti membaca secara literal, tetapi juga menghimpun 

pengetahuan, menelaah, dan menyampaikan. Objek dari perintah 

ini bersifat umum, mencakup segala yang bisa dipelajari, baik 

dari wahyu maupun ciptaan Tuhan. Pembacaan ini harus 

dilakukan dengan kesadaran akan kebesaran Tuhan, yang akan 
membawa keikhlasan dan keberkahan dalam setiap aktivitas.74 

Ayat "Yang telah menciptakan manusia dari 'alaq" 

memperkenalkan Tuhan sebagai Pencipta manusia dari 'alaq, 

yang bermakna segumpal darah atau sesuatu yang tergantung di 

dinding rahim. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan 

dengan sifat dinamis dan sosial, selalu bergantung pada orang 

lain. Pengenalan akan Tuhan ini tidak hanya diarahkan pada akal, 

tetapi juga pada hati dan perasaan manusia, dengan tujuan untuk 

membimbing manusia memahami jati dirinya serta menghayati 

petunjuk Tuhan dalam kehidupan.75 

Ayat "Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah" menegaskan 

pentingnya membaca dengan ikhlas demi Allah, karena Allah 

yang Maha Pemurah akan memberikan pengetahuan dan 

pemahaman baru. Pengulangan perintah membaca ini 

mengandung janji bahwa dengan membaca dan mengulangi, 

seseorang akan diberi karunia wawasan yang lebih dalam, 

meskipun objek bacaannya sama. Allah yang Maha Pemurah 
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melimpahkan anugerah tanpa batas kepada hamba-Nya, terutama 

melalui pengetahuan yang terus berkembang dari bacaan, baik 

dalam kitab suci maupun alam semesta.76 

Ayat "Yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa 

yang belum diketahuinya" menegaskan kemurahan Allah dalam 

memberi pengetahuan. Allah mengajarkan manusia melalui dua 

cara: pertama, dengan pena atau tulisan yang dapat dipelajari 

manusia, dan kedua, dengan pengetahuan langsung tanpa alat, 

yang dikenal sebagai Ilmu Ladunniy. Ini mencerminkan bahwa 

Allah dapat mengajarkan manusia melalui sarana tulisan atau 

secara langsung, terutama kepada Nabi Muhammad saw. yang 

menerima wahyu sebagai bentuk pengajaran tertinggi tanpa 

perantara.77 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut 

Tafsir Al Misbah tentang ayat Al-Qur‘an ini bahwa Allah 

memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk membaca tidak 

hanya teks, tetapi juga alam semesta, masyarakat, dan dirinya 

sendiri, dengan tujuan memperoleh pengetahuan. Bacaan ini 

harus disertai kesadaran akan kebesaran Allah, yang Maha 

Pemurah, yang memberikan karunia pengetahuan baik melalui 

tulisan (pena) maupun secara langsung (Ilmu Ladunniy). Ayat ini 

juga menekankan pentingnya pengulangan dalam membaca untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, serta 

memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan 

dengan sifat dinamis dan sosial. 

Menurut Tafsir Ath-Thabari surah pertama yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-'Alaq, dimulai 

dengan perintah "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang menciptakan." Dalam ayat ini, Allah menekankan 

pentingnya ilmu dan pembelajaran, serta mengajarkan manusia 

dengan qalam (pena). Surah ini menggambarkan penciptaan 

manusia dari segumpal darah dan mengingatkan bahwa semua 

pengetahuan yang dimiliki manusia berasal dari Tuhan. Perintah 

untuk membaca ini menjadi landasan penting dalam ajaran Islam, 
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menekankan hubungan antara wahyu ilahi dan pengembangan 

pengetahuan manusia.78 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah 

memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca tidak 

hanya teks, tetapi juga alam semesta, masyarakat, dan dirinya 

sendiri, demi memperoleh pengetahuan dengan kesadaran akan 

kebesaran Allah. Bacaan ini harus diulang untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam. Surah Al-'Alaq sebagai wahyu pertama 

menekankan pentingnya ilmu dan pembelajaran, dengan perintah 

membaca sebagai landasan utama dalam mengembangkan 

pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. 

2) Surat Al-Mujadalah (58) ayat 11:  

ا َٓ ِّاحََّ ََ  ي ِحْ ْٔٓا الٍَّّ ُِ ٌَ ٰ ًْ  ريِوَْ  اذَِا ا ْٔا ىَسُ دُ جٰيسِِ  فِِ  تَفَصٍّ ٍَ ْ ْٔا ال ُ  حَفْصَحِ  ـاَـصَْدُ  اللُّّ

  ًْ وْا ريِوَْ  وَاذَِا ىَسُ وْا انشُُُْ ُ  يرَْـَعِ  ـاَنشُُُْ ََ  اللُّّ ِحْ ٌَ  الٍَّّ ٰ ْٔاا ُِ
  ْۙ ًْ ََ  ٌِِْسُ ِحْ أ وَالٍَّّ  اوُْحُ

 ًَ ُ  دَرجَٰجٍِۗ  اىػْيِْ ا وَاللُّّ ٍَ ِ ْٔنَ  ة يُ ٍَ  خَتيٌِْ  تَػْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila 

dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan 

mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini memberikan tuntunan 

akhlak untuk menciptakan keharmonisan dalam majelis, yaitu 

dengan memberikan tempat kepada orang lain dan bangkit jika 

diminta, baik untuk memberi tempat bagi yang lebih berhak atau 

untuk melakukan tugas yang penting. Allah menjanjikan 
kelapangan dalam hidup bagi mereka yang bersedia berlapang 

dada. Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang 

beriman dan memiliki ilmu, menunjukkan bahwa ilmu, baik 

agama maupun ilmu yang bermanfaat lainnya, dapat 

meningkatkan derajat seseorang di dunia dan akhirat.79 
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Menurut Tafsir Ath-Thabari Ayat dalam Surah Al-

Mujaadilah [58]: 11 mengandung perintah Allah kepada orang-

orang beriman untuk melapangkan tempat dalam majelis dan 

memberikan ruang bagi orang lain. Allah akan memberi 

kelapangan dan derajat yang tinggi kepada mereka yang beriman 

dan memiliki ilmu pengetahuan. Tafsir dari berbagai ulama 

menunjukkan bahwa perintah ini berlaku umum untuk majelis 

apapun, baik di majelis Nabi SAW maupun dalam konteks 

peperangan. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya 

ketaatan kepada Allah, melapangkan hati, dan bersikap rendah 

hati dalam memberikan tempat kepada orang lain.80 

3) Surat An Anfal (8) ayat 53 yang berbunyi  sebagai berikut: 

َ  ةاِنٍَّ  ذلٰمَِ  ًْ  اللُّّ َ ًا يمَُ  ل ؾَيِّ ٌُ
ثً   ٍَ ا جّػِْ َٓ ٍَ مٍ  عََلٰ  اجَْػَ ْٔ وْا خَتُّّ  كَ ُ ا حُؾَيِّ ٌَ

  ْۙ ًْ ِٓ  ةاِجَفُْصِ

َ  وَانٍَّ  ٍِيْعٌ  اللُّّ ْۙ  شَ ًٌ  غَييِْ

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada 

suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri 

mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

Menurut Tafsir Qurthubi Ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada 

suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah apa yang ada 

pada diri mereka. Allah telah memberikan nikmat seperti 

keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan kepada bangsa Quraisy, 

namun ketika mereka mengingkari kebenaran dan menolak ajaran 

Nabi Muhammad, nikmat tersebut dicabut, dan mereka ditimpa 

azab. Nikmat Allah dapat hilang jika manusia mengubah 

sikapnya, beralih dari syukur kepada kufur, seperti yang terjadi 

pada kaum Quraisy.81 

Menurut Tafsir Ath-Thabari Ayat ini menegaskan bahwa 

Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan kepada 

suatu kaum hingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada 

diri mereka, seperti mengingkari kebenaran dan melakukan dosa. 

Contohnya, kaum Quraisy yang diberikan nikmat besar berupa 
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Nabi Muhammad di antara mereka, namun mereka menolaknya, 

memeranginya, dan mendustakannya. Akibatnya, Allah mencabut 

nikmat tersebut dan menghukum mereka. Allah Maha Mendengar 

dan Maha Mengetahui, mengetahui semua ucapan dan perbuatan 

manusia, dan memberikan balasan sesuai dengan kebaikan atau 

keburukan mereka.82 

Menurut Tafsir Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari, ayat ini 

menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nikmat yang 

diberikan kepada suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka 

sendiri dengan mengingkari kebenaran atau melakukan dosa. 

Contohnya, kaum Quraisy yang awalnya menikmati nikmat 

keamanan dan kesejahteraan, tetapi karena mereka menolak ajaran 

Nabi Muhammad, Allah mencabut nikmat tersebut dan menimpakan 

azab kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah bisa 

hilang ketika manusia berpaling dari syukur dan kebaikan menuju 

kekufuran dan keburukan. 

b. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan 

Al-Qur'an juga mendorong manusia untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan untuk kebaikan, seperti: 

1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 269: 

ثَ  يَّؤْتِ  ٍَ َْ  الَْهِْ ٌَ
ٍّشَاۤ  َْ  ۗ  ءُ ي ٌَ ثَ  يَّؤْتَ  وَ ٍَ ا ۗ  نَريًِْا خَيًْا اوُْتَِ  ذَلَدْ  الَْهِْ ٌَ رُ  وَ نٍّ  يذٍَّ

 ٓ أ الٍِّْ ُ  الَْْلَْْابِ  اوُل

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah 

dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat 

mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab. 

Menurut Tafsir Ath-Thabari  Allah menganugerahkan 

hikmah, yakni pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an 

dan As-Sunnah, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan orang 

yang mendapatkan hikmah ini telah menerima karunia yang 

besar. Menurut berbagai ahli tafsir, hikmah ini merujuk pada 

pemahaman Al-Qur'an dan hukum-hukumnya, termasuk 

pengetahuan tentang halal dan haram, serta kemampuan 

mengambil keputusan yang benar. Hikmah juga dapat berarti rasa 

takut kepada Allah, yang menjadi dasar dari segala 
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kebijaksanaan. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa 

mengambil pelajaran dari firman Allah.83 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat 269 Surah Al-Baqarah 

menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan hikmah kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya, dan siapa yang diberi hikmah telah 

menerima anugerah besar. Hikmah di sini berarti pengetahuan 

tentang yang baik dan buruk serta kemampuan untuk 

menerapkannya. Namun, tidak semua orang bisa meraih hikmah, 

hanya orang-orang dengan akal murni, atau Ulul-Albab, yang 

dapat memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. 

Ulul-Albab adalah mereka yang tidak dibutakan oleh ide-ide yang 

membingungkan dan mampu melihat inti dari setiap masalah.84 

Menurut Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah, Allah 

menganugerahkan hikmah, yaitu pemahaman mendalam tentang 

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan hukum-hukumnya, kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Hikmah mencakup pengetahuan tentang yang 

baik dan buruk, halal dan haram, serta kemampuan mengambil 

keputusan yang benar. Selain itu, hikmah dapat diartikan sebagai 

rasa takut kepada Allah, dasar dari segala kebijaksanaan. Hanya 

orang-orang berakal murni, atau Ulu al-Albab, yang mampu 

memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuk Allah, karena 

mereka tidak dibutakan oleh kerancuan berpikir. 

2) Surat Az-Zumar (39) ayat 9:  
 َْ ٌٍّ َ َٔ  ا ُْ

وِْ  ءَ اُٰاَۤ كاَُجٌِ   كاَۤ شَاجِدًا الٍِّ اوٍّ ًٍ ذَْرُ  ِفَ ْٔا الْْخِٰرَةَ  يٍَّ وْ  كوُْ  رَبِّّ ِۗ  رحَََْثَ  وَيرَجُْ َْ
 

ََ  يصَْخَٔىِ ِحْ ْٔنَ  الٍَّّ ٍُ ََ  حَػْيَ ِحْ ْٔنَ  لَْ  وَالٍَّّ ٍُ ا ۗ  حَػْيَ ٍَ رُ  اجٍِّ أ حَخَذَنٍّ ُ  الَْْلَْْابِ  اوُل

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, 

berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama 

orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-

orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya 

hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat 

menerima pelajaran. 
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Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini menegaskan perbedaan 

antara orang yang beribadah dengan tulus di malam hari, sujud 

dan berdiri dengan takut pada akhirat serta berharap rahmat 

Tuhan, dengan orang yang tidak beriman. Allah mengajarkan 

bahwa mereka yang tekun beribadah dan memiliki pengetahuan 

tentang hak Allah tidak sama dengan mereka yang mengingkari-

Nya. Orang yang berpikir cerah, atau Ulul Albab, mampu 

menarik pelajaran dari ayat-ayat Allah, karena mereka memahami 

hakikat hidup dan akhirat, serta menjaga keseimbangan antara 

rasa takut dan harapan pada rahmat-Nya.85 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Ayat ini menggambarkan sikap 

manusia yang ketika ditimpa musibah, mereka memohon 

pertolongan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Namun, 

saat musibah itu berlalu dan mereka mendapatkan nikmat dari 

Allah, mereka seringkali lupa akan kesusahan sebelumnya dan 

bahkan menyekutukan Allah. Allah memperingatkan orang-orang 

yang seperti ini bahwa kesenangan dari kekafiran hanya bersifat 

sementara dan mereka akan menjadi penghuni neraka. 

Sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh 

ketundukan di malam hari, penuh rasa takut akan akhirat, dan 

mengharap rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang 

berilmu dan berakal, yang mampu memahami dan meresapi 

petunjuk Allah.86 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan 

harus dimanfaatkan untuk kebaikan, seperti untuk membantu orang 

lain, memajukan bangsa dan negara, dan membangun peradaban 

yang lebih baik. 

c. Mengajarkan Ilmu Pengetahuan 

Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain juga 

merupakan amal saleh yang dianjurkan dalam Islam, seperti: 

1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 151:  

آ  ٍَ َِا نَ ًْ  ارَشَْيْ لًْ  ذيِْسُ ْٔ ًْ  رشَُ ِِْسُ ْٔا ٌّ ًْ  حَخيُْ َِا غَيَيْسُ ِ ًْ  ايٰتٰ ًُ  وَيزَُكّيِْسُ سُ ٍُ ِ  وَيُػَيّ
ثَ  اىهِْخبَٰ  ٍَ ًْ  وَالَْهِْ سُ ٍُ ِ ا وَيُػَيّ ٌٍّ  ًْ َ أْ ل ُُ ْٔ نَ   حسَُ ْٔ ٍُ  تَػْيَ

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu), 

Kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul (Nabi Muhammad) 
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dari (kalangan) kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat 

Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-

Qur‟an) dan hikmah (sunah), serta mengajarkan apa yang belum 

kamu ketahui. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat 151 menyatakan bahwa 

Allah telah mengutus Rasul dari kalangan umat Islam sebagai 

bentuk penyempurnaan nikmat-Nya, yang membacakan ayat-

ayat-Nya, menyucikan umat, dan mengajarkan Al-Qur'an serta 

hikmah, termasuk pengetahuan yang belum mereka ketahui. Ayat 

ini juga mengingatkan umat untuk selalu mengingat Allah, yang 

akan mengingat mereka sebagai balasan, dan bersyukur atas 

nikmat yang diberikan, sambil memperingatkan agar tidak 

mengingkari nikmat-Nya. Terdapat hubungan antara pengalihan 

kiblat dan pengutusan Rasul, serta pengabulan doa Nabi Ibrahim 

yang meminta Allah untuk mengutus Rasul. Melalui ayat ini, 

Allah menegaskan pentingnya mengingat-Nya, baik melalui 

ucapan maupun tindakan, sebagai langkah untuk menerima lebih 

banyak nikmat dan menghindari siksa-Nya.87 

Menurut Tafsir Ath-Thabari   Ayat dari Surah Al-Baqarah 

[2]: 151 menyampaikan bahwa Allah menyempurnakan nikmat-

Nya dengan mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri. 

Rasul tersebut memiliki tugas membacakan ayat-ayat Allah, 

mensucikan umat, mengajarkan kitab dan hikmah, serta 

memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. 

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya 

mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, termasuk syariat 

agama yang lurus seperti yang diikuti oleh Nabi Ibrahim, serta 

mengarahkan umat menuju kebenaran dengan pengetahuan yang 

Allah sampaikan melalui Rasul-Nya.88 

Menurut Tafsir Al Misbah dan Tafsir Ath-Thabari, ayat 151 

dari Surah Al-Baqarah menegaskan bahwa Allah 

menyempurnakan nikmat-Nya dengan mengutus Rasul dari 

kalangan manusia sendiri. Rasul ini bertugas membacakan ayat-

ayat Allah, mensucikan umat, dan mengajarkan Al-Qur'an serta 

hikmah yang belum mereka ketahui. Kedua tafsir menekankan 

pentingnya mengingat Allah dan mengikuti ajaran Rasul, yang 

mengarahkan umat kepada kebenaran, syariat agama yang lurus, 
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dan sebagai balasan atas nikmat-Nya, umat diingatkan untuk 

bersyukur dan tidak mengingkari-Nya. 

2) Surat Al-'Imran (3) ayat 104:  
 َْ ًْ  وَلَْْسُ ِِْسُ ثٌ  ٌّ ٌٍّ ُ ْٔنَ  ا   الَْْيِْ  الَِٰ  يٍّدْغُ

ْ
ػْرُوْفِ  مُرُوْنَ وَيأَ ٍَ ْ ْٔنَ  ةاِل َٓ َِ  وَيَِْ  غَ

ِهَْرِ  ٍُ ْ ًُ  ىفَمَ وَاوُىٰۤ ۗ  ال ْٔنَ  ُْ فْيدُِ ٍُ ْ  ال
"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang 

beruntung." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini mengingatkan kaum 

Muslim agar tidak merasa lemah atau patah semangat dalam 

menghadapi musuh, meskipun mereka mengalami kesakitan atau 

cedera. Allah menekankan bahwa musuh juga merasakan 

penderitaan yang sama, dan Muslim harus tetap berjuang karena 

mereka mengharapkan kemenangan dan ridha Allah, sementara 

musuh berjuang untuk ambisi dan hawa nafsu. Ayat ini datang 

sebagai dorongan setelah kegagalan dalam perang Uhud, 

menegaskan pentingnya semangat juang dan keyakinan kepada 
Allah, yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, serta memperkuat 

tekad untuk terus berjuang demi kebenaran.89 

Menurut tafsir Qurthubi Ayat ini membahas pentingnya 

amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kata "segolongan" dalam 

ayat ini menunjukkan bahwa tugas tersebut adalah fardhu 

kifayah, artinya kewajiban yang hanya perlu dilakukan oleh 

sebagian orang, terutama para ulama. Penafsiran Ibnu Zubair 

yang menambahkan kalimat tentang memohon pertolongan Allah 

adalah untuk memperjelas makna, bukan bagian dari Al-Qur'an 

itu sendiri. Al Qurthubi menegaskan bahwa tidak semua orang 

memiliki kemampuan untuk menegakkan kebenaran, sehingga 

tugas ini diberikan kepada mereka yang memiliki keilmuan dan 

keteguhan.90 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu 

pengetahuan kepada orang lain merupakan bentuk dakwah dan 

ibadah yang berpahala. 
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d. Mencari Ilmu Pengetahuan  

Mencari ilmu pengetahuan dianjurkan dalam Islam, seperti: 

1) Surat Taha (20) ayat 114:  

ُ  ذَخَػٰلَ  يمُِ  اللُّّ ٍَ ْ َْ  ةاِىلُْرْانِٰ  تَػْجَوْ  وَلَْ  الََْقَّ   ال لْضٰٓ  انَْ  رَتوِْ  ٌِ هّ  الَِِمَْ  حَّ  وخَْيُ

ا زدِْنِْٰ  رٍّبِّ  ۗ وَكوُْ  ًٍ  غِيْ
Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah 

engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur‟an 

sebelum selesai pewahyuannya kepadamu) dan katakanlah, “Ya 

Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini mengingatkan agar 

tidak tergesa-gesa membaca atau menafsirkan Al-Qur‘an sebelum 

pewahyuannya sempurna. Allah, sebagai Maharaja Yang Haq, 

memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar dan menunggu 

sampai wahyu dari Jibril selesai. Selain itu, Nabi diperintahkan 

untuk selalu memohon kepada Allah agar diberi tambahan ilmu, 

baik melalui wahyu maupun alam ciptaan-Nya. Sikap kehati-

hatian dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur‘an ini juga 

menjadi tuntunan bagi umat Islam, agar tidak sembarangan dalam 
menjelaskan makna ayat-ayat suci tanpa pengetahuan yang 

jelas.91 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Dalam Surah Thaahaa ayat 

114, Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam 

bahasa Arab dengan penjelasan yang berulang-ulang agar umat 

manusia dapat memahami dan mengambil pelajaran darinya, serta 

agar mereka bertakwa kepada-Nya. Allah juga mengingatkan 

agar tidak terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an sebelum 

wahyu disempurnakan, dan mendorong Nabi Muhammad SAW 

untuk memohon tambahan pengetahuan dari-Nya. Ayat ini 

menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap 

Al-Qur'an dan sikap tawadhu dalam belajar.92 

2) Surat An-Nahl (16)  ayat 78:  
 ُ ًْ  وَاللُّّ َْ   اخَْرجََسُ ِ ْٔنِ  ٌّ ًْ  بُعُ خسُِ ٰٓ ْٔنَ  لَْ  امٍُّ ٍُ ْۙ  تَػْيَ ًُ  وٍّجَػَوَ  شَيـْأً عَ  ىَسُ ٍْ  الصٍّ

دَةَ  وَالَْْةصَْارَ  فـَ ًْ  ْۙ وَالْْـَْ  تشَْهُرُوْنَ  ىَػَيٍّسُ
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Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) 

Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan akan memperkuat 

pendirianmu. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat 78 dari Surah an-Nahl 

menyatakan bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, tetapi 

Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai 

alat untuk memperoleh pengetahuan dan bersyukur. Sayyid 

Quthub menekankan bahwa kelahiran manusia adalah misteri 

kehidupan yang tidak bisa sepenuhnya dipahami manusia, 

meskipun dapat melihat tahapan pertumbuhan janin. Ia 

menghubungkan ayat ini dengan kuasa Allah yang bisa 

menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, serta 

menyoroti pentingnya hati dan akal untuk memahami aspek-

aspek kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh pancaindra saja.93 

Menurut tafsir Qurthubi Allah SWT, dalam Surah An-Nahl 

ayat 78, mengingatkan manusia bahwa ketika dilahirkan, mereka 

berada dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Namun, Allah 

kemudian memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar 

manusia dapat mengenali perintah-Nya, memahami ciptaan-Nya, 

dan bersyukur. Pendengaran digunakan untuk mendengar ajaran-

ajaran Allah, penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran-

Nya, dan hati untuk mencapai pemahaman mendalam (ma'rifah) 

tentang-Nya. Semua ini adalah nikmat yang Allah berikan agar 

manusia dapat bersyukur atas segala kebaikan yang telah 

dianugerahkan-Nya.94 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu 

pengetahuan merupakan perjuangan yang mulia dan berpahala. 

2. Konsep Pengembangan Diri (Tazkiyah)  

Tazkiyah al-Nafs adalah salah satu metode dalam pembinaan jiwa 

dan pendidikan akhlak manusia. Tazkiyah al-Nafs secara etmologis 

mempunyai dua makna yaitu penyucian dan penyembuhan. Menurut 

istilah berarti penyucian jiwa dari segala penyakit dengan menjadikan 

asma dan sifa Allah sebagai akhlaknya (Takhalluq) yang pada akhirnya 

tazkiyah adalah tathahhur, tahaqquq dan takhalluq. Tazkiyah al-nafs 

hanya bisa dicapai melalui ibadah dan amal perbuatan yang 

dilaksanakan secara sempurna dan memadai. Pada saat itulah akan 

terealisir dalam hati sejumlah makna yang menjadikan jiwa tenang. 
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Hasil yang paling nyata dari jiwa yang tenang adalah adab yang baik 

kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia.95 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan 

bangsa. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan panduan 

dan arahan tentang konsep pendidikan yang ideal, termasuk konsep 

modernisasi pendidikan dan pengembangan diri (tazkiyah). Memahami 

konsep-konsep ini sangatlah penting dalam upaya membangun sistem 

pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam. 

a. Konsep Modernisasi Pendidikan dalam Al-Qur'an 

Modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an berfokus pada 

pengembangan insan yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran (3) 

ayat 7: 

 َٔ ُْ
ِيْٓ   ُّ  اىهِْخبَٰ  غَيَيْمَ  اَُزَْلَ  الٍَّّ جٌ  ايٰجٌٰ  ٌِِْ ٍٰ هَْ ٍَّ  مَُّّ ُْ

جٌ  وَاخَُرُ  ىهِْخبِٰ ا امَُّ   ٰٓ تَشٰتِ ٌُ
  ۗ 

ا ٌٍّ َ ََ  ـاَ ِحْ ًْ  فِِْ  الٍَّّ ِٓ ِ ب ْٔ ْٔنَ  زَيؼٌْ  كيُُ ا ذَيَتٍّتػُِ ٌَ
  َّ ُّ  تشََاةَ َِثِ ءَ اةخْؾَِاۤ ٌِِْ ويِيِّْ ٍۚ  ءَ وَاةخْؾَِاۤ اىفِْخْ

ْ
 حأَ

ا ٌَ ًُ  وَ هّٓ  حَػْيَ ويِيَْ
ْ
ُ  الٍِّْ  حأَ نَ ۗ  اللُّّ ْٔ ًِ  فِِ  وَالرُّشِخُ ْٔنَ  اىػْيِْ ُ ل ْٔ ٰ  حَلُ ٍِّاا ٌَ

َْ  كٌُّ  ةِّ ْۙ   ِ َِا غِِدِْ  ٌّ ِ  ۗ  رَبّ
ا ٌَ رُ  وَ نٍّ ٓ  يذٍَّ أ الٍِّْ ُ  الَْْلْْاَبِ  اوُل

Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur‟an) kepadamu 

(Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat) 

itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur‟an) dan yang lain 

mutasyabihat) Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada 

kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang 

mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) 

dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang 

mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya 

mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur‟an), 

semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil 

pelajaran, kecuali ululalbab. 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

menurunkan Al-Qur‘an yang terdiri dari dua jenis ayat: muhkam 

(jelas dan tegas) dan mutasyabih (samar dan memerlukan 

penjelasan). Orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk sesat 

akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih dengan sungguh-sungguh, 

berusaha menafsirkan dan mencari makna yang sesuai dengan 

kesesatan mereka, meskipun hanya Allah yang mengetahui 
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takwilnya. Sementara itu, orang-orang yang berilmu mendalam 

beriman kepada semua ayat, baik yang muhkam maupun 

mutasyabih. Mereka memahami bahwa petunjuk dalam Al-Qur‘an 

sudah sempurna dan tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali 

mereka yang memiliki pemahaman yang dalam. Penjelasan ini 

menunjukkan pentingnya sikap hati yang tulus dan keilmuan dalam 

memahami kitab suci.96 

b. Konsep Pengembangan Diri (Tazkiyah) dalam Al-Qur'an 

Pengembangan diri (tazkiyah) dalam Al-Qur'an merupakan 

proses memurnikan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menggantinya 

dengan sifat-sifat terpuji. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt 

dalam Surat Asy-Syams ayat 9-10: 

َْ  اـَيَْحَ  كدَْ  ٌَ
ا    َٓ ى َْ  خَابَ  وَكدَْ  زَكُّ ٌَ

ا    َٓ ى  دَشُّ

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan 

sungguh rugi orang yang mengotorinya. 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini menekankan bahwa orang 

yang beruntung adalah mereka yang menyucikan jiwa dan 

mengembangkan potensinya dengan mengikuti petunjuk Allah, 

sedangkan yang merugi adalah mereka yang memendam atau 

mengabaikan kesucian jiwa dengan mengikuti hawa nafsu dan 

godaan. Potensi manusia untuk kebaikan telah diilhamkan oleh 

Allah, namun kedurhakaan terjadi karena ulah manusia yang 

mengabaikan potensi tersebut. Penyucian jiwa membutuhkan usaha 

untuk menjaga diri dari pengaruh buruk dan tetap mengikuti 

tuntunan Ilahi.97 

Menurut tafsir Al Qurthubi Ayat dalam Qs. Asy-Syamsy [91]: 

9-10 menyatakan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang 

mensucikan jiwanya, sedangkan orang yang merugi adalah mereka 

yang mengotorinya. Mensucikan jiwa berarti menjaga diri dari 

kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan 

dan amal saleh. Sebaliknya, jiwa yang kotor disebabkan oleh dosa 

dan perilaku maksiat. Menurut beberapa ulama, keberuntungan ini 

datang dari ketaatan kepada Allah, sementara kerugian datang dari 

pembangkangan terhadap-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya 
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membersihkan hati agar meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia-

akhirat.98 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt ingin manusia 

mencapai kesempurnaan jiwa dan mendapatkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Pengembangan diri (tazkiyah) dapat dilakukan 

melalui berbagai cara yang mencakup memperbanyak ibadah seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, penting juga untuk 

memperbanyak belajar dan membaca Al-Qur'an, serta mengikuti 

pengajian dan halaqah ilmu. Bergaul dengan orang-orang sholeh dan 

berakhlak mulia juga dapat membantu dalam proses ini, sementara 

menjauhi sifat-sifat tercela seperti sombong, dengki, dan iri hati 

menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pengembangan diri 

secara holistik. 

3. Konsep Keadilan (‘Adl)  

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam 

membangun peradaban yang maju dan berkeadilan. Al-Qur'an, sebagai 

pedoman hidup umat Islam, memuat berbagai prinsip dan nilai yang 

dapat menjadi landasan untuk memodernisasi pendidikan dan 

mewujudkan keadilan („Adl) di dalamnya. 

a. Pengertian Modernisasi Pendidikan 

Modernisasi pendidikan mengacu pada proses pembaruan dan 

pengembangan sistem pendidikan agar selaras dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi 

perubahan kurikulum, metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan 

pengelolaan pendidikan. 

b. Konsep Keadilan („Adl) dalam Pendidikan 

Keadilan (adl) dalam pendidikan berarti memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh 

pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang 

sosial, ekonomi, agama, gender, etnis, atau lainnya. Hal ini sejalan 

dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetaraan dan 

persamaan hak bagi semua manusia. 

c. Landasan Al-Qur'an untuk Modernisasi Pendidikan dan Keadilan 

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang mendorong umat Islam 

untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Berikut beberapa  ayatnya: 

1) QS. Al Isra (17) ayat 36 sebagai berikut  

ا تَلْؿُ  وَلَْ  ٌَ
ًٌ  ةِّ   لمََ  ىَيسَْ   عَ  انٍِّ ۗ  غِيْ ٍْ  كََنَ  ىفَمَ اوُىٰۤ كَُّ  وَاىفُْؤَادَ  وَالَْْصََ  الصٍّ

 ُّ ْٔلًْ  خَِْ   مَصْـُٔ
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"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua 

itu akan diminta pertanggungjawabannya." 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat 36 Surah al-Isra' 

mengajarkan manusia untuk tidak mengikuti atau berbicara 

tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, karena semua indra—

pendengaran, penglihatan, dan hati—akan dimintai 

pertanggungjawaban. Sayyid Quthub menekankan bahwa ayat ini 

menciptakan suatu sistem hati dan akal yang mengajak manusia 

untuk teliti dan bertanggung jawab terhadap penggunaan alat-alat 

pengetahuan tersebut. Ayat ini juga mencegah keburukan seperti 

kebohongan dan kesaksian palsu, serta mendorong penggunaan 

indra dan hati untuk memperoleh kebenaran dengan konsistensi 

dan ketelitian ilmiah.99 

Menurut tafsir Al Qurthubi Ayat ini menekankan 

pentingnya bertindak dan berbicara hanya berdasarkan 

pengetahuan yang pasti. Allah melarang mengikuti sesuatu yang 

tidak diketahui, dan menegaskan bahwa setiap tindakan manusia 

baik pendengaran, penglihatan, maupun hati akan diminta 

pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, Qatadah 

memperingatkan agar seseorang tidak mengatakan telah melihat 

atau mendengar sesuatu jika sebenarnya tidak demikian. Mujahid 

menambahkan bahwa seseorang tidak boleh mencela orang lain 

tanpa pengetahuan yang jelas. Pesan inti dari ayat ini adalah 

pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aspek 

kehidupan manusia.100 

2) QS. Al-Ankabut (29) ayat  43:  

رَالُ  وَحيِمَْ  ٌْ ا الَْْ َٓ ٍِّاسٍِۚ  ُضَُِْبُ ا ليِ ٌَ ٓ  وَ ا َٓ ْٔنَ  الٍِّْ  حَػْليُِ ٍُ  اىػْٰيِ

"Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia. 

Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang 

berilmu." 

Menurut Tafsir Al Misbah   Ayat 43 dari Surah al-Ankabut 

menegaskan bahwa Allah mengetahui dengan pasti apa yang 

disembah oleh kaum musyrikin, yaitu berhala-berhala yang tidak 

memiliki substansi ketuhanan dan sifat ketuhanan. Berhala-
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berhala ini hanya dianggap sebagai tuhan oleh penyembahnya, 

tetapi hakikatnya adalah lemah dan tidak mengenal diri mereka 

sendiri. Allah, sebagai Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, 

mengilustrasikan hal ini dengan perumpamaan yang hanya dapat 

dipahami secara mendalam oleh orang-orang yang berilmu. 

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa pengertian tentang 

sembahan yang sebenarnya mengandung makna mendalam, yang 

tidak hanya sekadar hiasan kata, tetapi juga merupakan bukti 

yang jelas tentang ketuhanan yang sejati.101 

Menurut tafsir Al Qurthubi ayat ini menekankan pentingnya 

bertindak dan berbicara hanya berdasarkan pengetahuan yang 

pasti. Allah melarang mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, dan 

menegaskan bahwa setiap tindakan manusia—baik pendengaran, 

penglihatan, maupun hati—akan diminta pertanggungjawaban. 

Dalam konteks ini, Qatadah memperingatkan agar seseorang 

tidak mengatakan telah melihat atau mendengar sesuatu jika 

sebenarnya tidak demikian. Mujahid menambahkan bahwa 

seseorang tidak boleh mencela orang lain tanpa pengetahuan yang 

jelas. Pesan inti dari ayat ini adalah pentingnya kejujuran dan 

tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan manusia.102 

3) QS. Shad (38) ayat 29 

ُّ  نخِبٌٰ  بٰٰكٌَ  الَِِمَْ  اَُزَْلْٰ ٌُ
ا  ةٍّرُوْٓ دٍَّ رَ  ايٰخِّٰ   لِِّ أ وَلَِِخَذَنٍّ ُ  الَْْلَْْابِ  اوُل

(Al-Qur‟an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu 

(Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka 

menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat 

mendapat pelajaran. 

Menurut Tafsir Al Misbah Al-Qur'an adalah kitab yang 

penuh berkah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 

saw. untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Keberkahannya 

terletak dalam kandungannya yang haq (benar) dan abadi, tidak 

berubah meski waktu berlalu. Kitab ini mengandung kebaikan 

yang melimpah, baik dalam kemudahan membacanya maupun 

makna-makna dalam yang tak habis dipahami, serta pengaruh 

positif bagi yang mengamalkannya. Orang-orang dengan akal 
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yang jernih akan memperoleh pelajaran dari ayat-ayatnya, 

sementara yang menolaknya menunjukkan kerancuan berpikir.103 

Menurut tafsir Al Qurthubi Ayat ini menegaskan bahwa 

Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di 

antara keduanya dengan sia-sia, melainkan dengan hikmah 

sebagai bukti kekuasaan-Nya. Orang-orang kafir yang 

menganggap penciptaan itu sia-sia akan celaka karena mereka 

akan masuk neraka. Allah kemudian menegaskan bahwa Dia 

tidak akan menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal 

shalih dengan mereka yang berbuat kerusakan di bumi, atau 

menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan mereka yang 

berbuat maksiat. Al-Qur‘an diturunkan sebagai kitab penuh 

berkah agar manusia merenungkan ayat-ayatnya dan mengambil 

pelajaran bagi orang-orang yang berakal.104 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat 

menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu, Al-

Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan, 

seperti dalam QS. Al-Maidah [5]: 8: 

4) QS. Al-Maidah [5]: 8:  

ا َٓ ِّاحََّ ََ  ي ِحْ أْ الٍَّّ ُِ ٌَ ٰ أْ ا ُُ ْٔ ٌِيَْ  نُ ا ٍّٔ ِ  كَ دَاۤ لِلُّّ َٓ ًْ  وَلَْ  ةاِىلِْصْطِ   ءَ شُ ٍِّسُ ٌَ َِانُٰ  يََرِْ  شَ

مٍ  ْٔ أْ الٍَّْ  عََلِّ  كَ ُ ا   تَػْدِل ْٔ ُ َٔ  ۗ اغِْدِل ُْ
ى   اكَرَْبُ   ٰٔ أ ليِخٍّلْ لُ َ  وَاتٍّ َ  ۗ انٍِّ  اللُّّ ا خَتيٌِْ   اللُّّ ٍَ ِ  ة

ْٔنَ  يُ ٍَ  تَػْ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak 

(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) 

dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil 

karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini menyeru orang-orang 

beriman untuk menjadi qawwamin, yaitu pelaksana yang 

sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan demi Allah dan 

bersaksi dengan adil. Allah mengingatkan bahwa kebencian 

terhadap suatu kaum tidak seharusnya mendorong perilaku tidak 

                                                 
103

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an..., 

Volume 12, hlm. 137-138. 
104

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al Qurthubi 

Jilid 15, Pustaka azzam, 2016, hlm. 435-437 



237 

 

 

adil, dan bahwa berbuat adil adalah lebih dekat kepada takwa. 

Keadilan dianggap sebagai substansi ajaran Islam yang penting, 

karena dapat memastikan bahwa segala sesuatu diletakkan pada 

tempatnya, tanpa mengorbankan prinsip keadilan demi perasaan 

kasihan. Dengan bertakwa kepada Allah dan menegakkan 

keadilan, setiap tindakan akan dinilai sesuai oleh-Nya, yang 

Maha Mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap individu.105 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Ayat ini memerintahkan orang-

orang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran dan berlaku 

adil, bahkan terhadap orang yang mereka benci. Allah 

memperingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak 

menjadikan mereka berlaku tidak adil. Keadilan lebih dekat 

kepada takwa, dan Allah mengetahui semua yang dikerjakan oleh 

hamba-Nya. Allah menjanjikan ampunan dan pahala besar bagi 

orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sementara orang-

orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat-Nya akan menjadi 

penghuni neraka.106 

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi 

landasan dalam setiap tindakan, termasuk dalam pendidikan. 

d. Penerapan Konsep Modernisasi Pendidikan dan Keadilan dalam 

Praktek 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memodernisasi 

pendidikan dan mewujudkan keadilan dalam pendidikan 

berdasarkan Al-Qur'an, antara lain: 

1) Memperbarui kurikulum pendidikan: Kurikulum pendidikan 

harus diperbarui secara berkala agar selaras dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan 

dan teknologi, nilai-nilai agama dan moral, serta keterampilan 

hidup 

2) Meningkatkan kualitas guru: Guru merupakan faktor penting 

dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui 

pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesionalisme. 

3) Memperluas akses pendidikan: Pendidikan harus dapat diakses 

oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, 

ekonomi, agama, gender, etnis, atau lainnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang 
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memadai, memberikan beasiswa, dan menerapkan program 

pendidikan inklusif. 

4) Memanfaatkan teknologi pendidikan: Teknologi pendidikan 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi 

pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan 

media pembelajaran interaktif lainnya. 

5) Menanamkan nilai-nilai keadilan: Nilai-nilai keadilan harus 

ditanamkan sejak dini kepada peserta didik melalui pendidikan 

karakter dan moral. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, seperti ceramah, diskusi, pemecahan masalah, dan 

proyek pengabdian masyarakat. 

4. Konsep Pengembangan Potensi (Taqdīr)  

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak 

ayat yang membahas tentang pendidikan dan pengembangan potensi 

manusia. Modernisasi pendidikan dalam konteks Islam tidak hanya 

berarti mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga 

memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Al-

Qur'an. 

Konsep modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an terkait dengan 

konsep pengembangan potensi (Taqdīr) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan sebagai Kewajiban  

Al-Qur'an mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, 

baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam firman 

Allah Swt dalam surat At-Taubah (9) ayat 122 

ا ٌَ ْٔنَ  كََنَ  وَ ُِ ٌِ ؤْ ٍُ ْ ّـٍثً  كََۤ لَِِِفْرُِوْا ال
لَْ   ْٔ َْ  جَفَرَ  ـيََ ٌِ  ِ ًْ  ـرِْكَثٍ  كُّ ُٓ ِِْ ْٔا ِفَفَثٌ ظَاۤ ٌّ ُٓ َخَفَلٍّ  فِِ  لِِّ

 َِ ْ ًْ  وَلُِِِذِْرُوْا الِِّي ُٓ مَ ْٔ ْٔٓا اذَِا كَ ًْ  رجََػُ ِٓ ًْ  الَِِْ ُٓ  يََذَْرُوْنَ  ىَػَيٍّ

"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka 

tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 

dirinya?” 

Menurut tafsir Al Qurthuni Dalam QS. At-Taubah ayat 122, 

Allah Swt menjelaskan bahwa tidak semua orang beriman harus 

pergi berjihad, melainkan sebagian dari mereka perlu mendalami 

ilmu agama agar dapat mengajarkan dan memberikan peringatan 

kepada kaumnya ketika kembali dari jihad. Ayat ini menegaskan 
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bahwa jihad adalah fardhu kifayah, dan penting adanya kelompok 

yang tinggal untuk belajar agama. Kewajiban menuntut ilmu 

menjadi fondasi untuk memperdalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan 

keutamaan bagi mereka yang memahami agama. Hal ini 

menunjukkan keseimbangan antara jihad fisik dan jihad dalam ilmu 

pengetahuan.107 

b. Pendidikan untuk Membangun Manusia Berkarakter 

Al-Qur'an tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga pembangunan karakter manusia yang 

berakhlak mulia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt: 

Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah 

yang paling berilmu dan paling berakhlak. (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

c. Pendidikan untuk Pemanfaatan Potensi 

Al-Qur'an mendorong manusia untuk memanfaatkan potensi 

yang dimilikinya secara maksimal. Hal ini ditegaskan dalam firman 

Allah SWT dalam surah Al- Baqarah (2) ayat  200 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

ًْ  ـاَذَِا ًْ  كضََيْخُ َِاشِهَسُ ٌٍّ
َ  ـاَذنُْرُوا  ًْ  اللُّّ ًْ اةٰاَۤ نَذِكْرِكُ ََ  ۗ  ذنِْرًا اشََدٍّ  اوَْ  ءَزُ ٍِ  ـَ

َْ  الٍّاسِ  ٌَ
لُ   ْٔ لُ َِآ  حٍّ َِا رَبٍّ ِ جْيَا فِِ  احٰ ا الَِّ ٌَ َْ  الْْخِٰرَةِ  فِِ  لَه  وَ  خَلَقٍ  ٌِ

Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaian ibadah) 

haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut 

nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara 

manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 

(kebaikan) di dunia,” sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh 

bagian apa pun. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini mengingatkan umat Islam 

untuk berzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah haji, lebih 

dari sekadar menyebut-nyebut leluhur mereka, yang menunjukkan 

pentingnya mengingat Allah dengan keteguhan dan kemantapan. 

Dalam konteks ini, berzikir dan berdoa kepada Allah harus 

dilakukan dengan kesadaran bahwa semua nikmat yang mereka 

miliki bersumber dari-Nya. Terdapat dua tipe manusia dalam 

berdoa: mereka yang hanya meminta kenikmatan duniawi tanpa 

mempertimbangkan akhirat, yang tidak akan mendapatkan bagian di 

akhirat. Dengan demikian, ibadah haji seharusnya mengarahkan 
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umat untuk fokus pada kehidupan yang lebih spiritual dan bukan 

hanya pada kesenangan duniawi, agar mereka dapat meraih ganjaran 

di dunia dan akhirat.108 

Menurut tafsir Ath-Thabari   Dalam Surah Al-Baqarah ayat 

200, Allah memerintahkan umat Islam untuk berzikir kepada-Nya 

setelah menyelesaikan ibadah haji, sebagaimana kaum Arab 

Jahiliyah dahulu menyebut-nyebut dan membanggakan nenek 

moyang mereka. Zikir ini harus dilakukan dengan lebih banyak dan 

khusyuk daripada sekadar menyebut para leluhur. Ayat ini 

menekankan agar umat Muslim menggantikan kebiasaan Jahiliyah 

tersebut dengan mengingat dan memuji Allah, serta menyadari 

bahwa segala kenikmatan yang mereka terima berasal dari Allah. 

Zikir ini bertujuan untuk menjaga ketundukan dan ketaatan kepada-

Nya setelah menyelesaikan ritual ibadah.109 

d. Pendidikan untuk Kehidupan yang Lebih Baik 

Al-Qur'an mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Hal ini 

ditegaskan dalam firman Allah SWT Surah An-Nur (24:46): 

ٓ  ىلََدْ  تَيِِّجٍِٰۗ  ايٰجٍٰ  اَُزَْلْاَ ٌَّ
  ُ ْٓدِيْ  وَاللُّّ َْ  حَ ٌَ

ٍّشَاۤ  اطٍ  الِٰٰ  ءُ ي صْخَلِيمٍْ  صَِِ ٌَّ
 

Sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi 

penjelasan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia 

kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk 

menerima petunjuk). 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Ayat 46 dari Surah An-Nur 

menegaskan bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan yang 

hidup di air, dengan berbagai cara bergerak; ada yang berjalan di 

perut, ada yang dengan dua kaki, dan ada yang dengan empat kaki. 

Ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam penciptaan, di mana setiap 

makhluk memiliki cara hidup yang berbeda sesuai dengan 

kehendak-Nya. Selain itu, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang 

menjelaskan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya, serta memimpin 

hamba-Nya yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ayat ini 

mencerminkan keragaman ciptaan dan kekuasaan Allah atas segala 

sesuatu.110 

                                                 
108

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an..., 

Volume 1, hlm. 438-440. 
109

Syakir dan Syakir, Tafsir Ath-Thabari Jilid 3 (Terjemahan Dari Kitab Jami‘ Al-

Bayan Fi Ta‘wil Al-Qur‘an), hlm. 450-459 
110

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al 

Qurthubi..., Jilid 8, hlm. 729-733 



241 

 

 

e. Pendidikan untuk Kemajuan Umat Islam 

Al-Qur'an menegaskan bahwa kemajuan umat Islam tidak 

terlepas dari peran pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam firman 

Allah Swt dalam Surah Ar-Ra'd (13:11): 

ػَلِّتجٌٰ  لَ  ٌُ
   َْ ِ َْ  يدََيِّْ بَيِْ  ٌّ ٌِ هّ  خَيفِّْ   وَ َُ ْٔ َْ  يََفَْظُ ِ  امَْرِ  ٌِ َ  ۗ انٍِّ  اللُّّ ُ  لَْ  اللُّّ ا حُؾَيِّ ٌَ

 

مٍ  ْٔ وْا خَتُّّ  ةلَِ ُ ا حُؾَيِّ ٌَ
   ًْ ِٓ ُ  ارََادَ  وَاذَِآ  ةاِجَفُْصِ ْٔمٍ  اللُّّ ۤ ةلَِ ْٔ ا لَه  مَرَدٍّ  ـَلَ  ءًاشُ ٌَ ًْ  ۗ وَ ُٓ َ َْ  ل ِ ٌّ 

َْ  وُِّْ  دُ  الٍ  ٌِ  وٍّ

"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya 

secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan 

suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri 

mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat 11 Surah ar-Ra'd menjelaskan 

bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun 

tersembunyi, tanpa ada yang terlewat. Setiap individu dijaga oleh 

malaikat atas perintah Allah, namun perubahan keadaan suatu kaum 

bergantung pada perubahan yang mereka lakukan pada diri mereka 

sendiri, terutama dalam hal mental dan moral. Jika mereka tidak 

mengubah perilaku mereka, Allah tidak akan mengubah nasib 

mereka. Jika Allah menghendaki keburukan atas suatu kaum akibat 

perubahan negatif dalam diri mereka, tidak ada yang bisa menolak 

kehendak-Nya atau melindungi mereka.111 

5. Konsep Keterbukaan terhadap Ilmu (Ijtihād) 

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, tidak hanya 

memuat aturan-aturan agama, tetapi juga prinsip-prinsip universal yang 
dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

pendidikan. Salah satu prinsip penting dalam Al-Qur'an yang relevan 

dengan modernisasi pendidikan adalah konsep keterbukaan terhadap 

ilmu pengetahuan (Ijtihād). 

a. Pengertian Ijtihād 

Ijtihād berasal dari kata "jahada" yang berarti berusaha 

dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks pendidikan, ijtihad 

diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu 
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pengetahuan, baik melalui penalaran, penelitian, maupun 

eksperimen. Ijtihād tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi 

juga meliputi semua bidang ilmu pengetahuan. 

b. Dalil Al-Qur'an tentang Ijtihād 

Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang mendorong umat 

Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan menggunakan akal 

pikirannya. Berikut beberapa ayatnya: 

QS Yunus (10) ayat 101 

اذَا اجْظُرُوْا كوُِ  ٌَ
ٰٔتِ  فِِ   ٍٰ اۗ  وَالَْْرْضِ  الصٍّ ٌَ َْ  وَالَّذُرُ  الْْيٰجُٰ  تُؾْنِِ  وَ ْٔمٍ  خَ  لٍّْ  كَ

ْٔنَ  ُِ ٌِ  يؤُْ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Perhatikanlah apa saja yang ada 

di langit dan di bumi!” Tidaklah berguna tanda-tanda (kebesaran 

Allah) dan peringatan-peringatan itu (untuk menghindarkan azab 

Allah) dari kaum yang tidak beriman. 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini mengajarkan bahwa Allah 

tidak memaksa manusia untuk beriman, tetapi mengajak mereka 

untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi sebagai 

bukti-bukti kekuasaan-Nya. Jika seseorang menggunakan akalnya, 
satu tanda saja sudah cukup untuk mengantarkan pada keimanan dan 

menyadari kebesaran Allah. Namun, bagi mereka yang enggan 

beriman, betapapun banyaknya ayat-ayat atau peringatan yang 

diberikan, hal tersebut tidak akan bermanfaat karena hati dan pikiran 

mereka tetap tertutup. Peringatan ini menunjukkan bahwa iman 

harus datang dari kesadaran diri, bukan paksaan.112 

c. Relevansi Ijtihād dengan Modernisasi Pendidikan 

Konsep Ijtihād sangat relevan dengan modernisasi pendidikan. 

Dalam era modernisasi, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan 

terus mengalami perubahan. Untuk mengikuti perkembangan 

tersebut, diperlukan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan baru 

dan kesediaan untuk terus belajar. Ijtihād mendorong umat Islam 

untuk tidak terpaku pada pengetahuan lama, tetapi berani mencari 

ilmu pengetahuan baru dan mengembangkannya dengan 

menggunakan akal pikiran 

d. Penerapan Ijtihād dalam Modernisasi Pendidikan 

Ijtihād dapat diterapkan dalam modernisasi pendidikan 

melalui beberapa langkah berikut: 
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1) Memperkuat kurikulum pendidikan dengan memasukkan materi-

materi ilmu pengetahuan baru. 

2) Mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. 

4) Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

5) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terbuka bagi 

ide-ide baru. 

6. Konsep Tanggung Jawab Sosial (‘Amal Ṣāleḥ)  

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, tidak hanya 

mengatur aspek ibadah dan spiritualitas, tetapi juga pendidikan dan 

tanggung jawab sosial. Modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an dapat 

dihubungkan dengan konsep „Amal Ṣāleḥ, di mana pendidikan menjadi 

sarana penting untuk membekali individu dengan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi positif bagi 

masyarakat. 

Berikut beberapa poin penting yang menjelaskan modernisasi 

pendidikan dalam Al-Qur'an terkait konsep Tanggung Jawab Sosial 

(Amal Ṣāleḥ): 

a. Penekanan pada keinginan menambah pendidikan dan ketrampilan. 

Al-Qur'an banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk 

mencari ilmu dan pengetahuan, seperti: 

QS. Al-Baqarah (2) ayat 42   

ٔا ةاِلَْْاطِوِ  الْحقَ   تيَبِْصُٔا وَلَا  ٍُ ًْ  الْحقَ   وَتكَْتُ ْٔنَ  وَانَتُْ ٍُ  تَػْيَ

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan) dan 

(jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu 

mengetahui(nya). 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini melarang Bani Isra'il 

untuk mencampuradukkan yang haq (kebenaran) dengan yang batil 

(kebohongan) serta menyembunyikan kebenaran yang mereka 

ketahui. Ada dua cara penyesatan yang dijelaskan: pertama, 

mencampurkan kebenaran dengan kebohongan secara halus dalam 

propaganda, dan kedua, menyembunyikan informasi yang benar 

ketika dibutuhkan. Ayat ini mengkritik tindakan orang-orang Yahudi 

yang mengubah dan menyembunyikan ayat-ayat dalam Taurat, 

termasuk yang berkaitan dengan kenabian Muhammad, padahal 

mereka mengetahui kebenaran tersebut. Dengan demikian, mereka 
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diingatkan tentang tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran 

kepada orang lain dan tidak bersembunyi di balik ketidaktahuan.113 

Menurut tafsir Ath-Thabari Dalam ayat Al-Baqarah [2]:42, 

Allah melarang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan 

dan menyembunyikan kebenaran yang diketahui. Menurut beberapa 

penafsiran, ayat ini mengkritik orang-orang yang menyatakan bahwa 

Muhammad saw adalah seorang Nabi, namun mereka mengingkari 

bahwa dia diutus kepada mereka. Penafsiran ini juga menekankan 

bahwa di antara mereka ada yang berpura-pura beriman namun 

menyembunyikan kekafiran. Mereka menutupi kebenaran tentang 

kenabian Muhammad saw yang tercantum dalam kitab-kitab 

mereka, seperti Taurat dan Injil. 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat 

menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk 

bekal hidup dan berkontribusi bagi masyarakat. 

b. Pendidikan Bertujuan untuk Membangun Generasi yang Berakhlak 

Mulia 

Al-Qur'an tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga pembangunan karakter dan akhlak mulia. 

Seorang muslim yang berpendidikan adalah yang memiliki akhlak 

mulia, seperti: 

1) QS. Al-Ahzab: 33:  

ٍَّ  فِِْ  وَكرَْنَ  حسُِ ْٔ ََ  وَلَْ  بُيُ جَ  تَبٍَّٰجْ ثِ  تَبََّٰ ََ  الُْْوْلٰ  الَْْاْيِيٍِّ ٍْ ِ ةَٔ  وَاكَ يٰ  وَاتٰيَِْ  الصٍّ

ةَٔ  نٰ ََ  الزٍّ َ  وَاظَِػْ لَه  اللُّّ ْٔ ا وَرشَُ ٍَ ُ  يرُيِدُْ  ۗ اجٍِّ ًُ  لُِِذْْبَِ  اللُّّ وَ  الرجِّْسَ  خَِْسُ ْْ َ  ا

ًْ  الَْْيْجِ  ِرَكُ ّٓ ا   وَيعَُ ِٓيًْ  تَعْ

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias 

(dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. 
Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan 

Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan 

dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya. 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat di atas memerintahkan istri-

istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah kecuali ada keperluan 

yang dibenarkan oleh agama, serta menghindari tabarruj, yaitu 

berhias atau berperilaku seperti pada masa jahiliyah, yang 

mencolok dan mengundang perhatian. Istri-istri Nabi juga 
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diingatkan untuk melaksanakan ibadah secara baik, menunaikan 

zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Tujuan dari 

perintah ini adalah membersihkan Ahl al-Bait dari dosa dan 

menjadikan mereka suci. Ayat ini juga mengandung bimbingan 

moral untuk menjaga kehormatan dan ketenangan rumah tangga, 

yang bisa diterapkan secara umum pada wanita muslimah 

lainnya.114 

2) QS. Maryam (19) ayat 96   

ََ  اِن   يْ ِ ْٔا الذ  ُِ ٌَ ئُا اٰ ٍِ يِرٰ  وغََ ًُ  شَيَذْػَوُ  تِ الطّٰ ُٓ َ َُ  ل ا الر حْمٰ  ودًُّ

"Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal 

saleh, (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta 

(dalam hati) mereka." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat 96 Surah Maryam 

memberikan penghiburan kepada orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh dengan janji bahwa Allah, yang Maha Pengasih, 

akan menanamkan rasa cinta untuk mereka. Ini berbeda dengan 

nasib kaum musyrikin yang akan dihinakan. Menurut Ibn ‗Asyur, 

orang-orang beriman akan disambut dengan kehormatan dan 

dicintai oleh malaikat serta sesama mukmin. Kata "wudd" 

menunjukkan cinta yang tulus, yang tidak hanya hadir di hati 

tetapi juga tercermin dalam tindakan. Dalam hadits, disebutkan 

bahwa Allah akan menyebarkan cinta-Nya melalui malaikat, 

sehingga mereka dicintai di langit dan bumi.115 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Dalam Surah Maryam ayat 96, 

Allah berjanji bahwa orang-orang yang beriman dan beramal 

shalih akan mendapatkan kasih sayang yang ditanamkan dalam 

hati mereka oleh Allah Yang Maha Pemurah. Ayat ini 

menjelaskan bahwa kecintaan dan kasih sayang tersebut akan 

membawa penghormatan dari sesama manusia, baik yang 

beriman maupun yang tidak. Selain itu, terdapat riwayat yang 

menjelaskan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia 

memerintahkan Jibril untuk mencintainya, yang kemudian 

disampaikan kepada penghuni langit dan diteruskan ke bumi. 

Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, kebencian itu 

juga akan menyebar dengan cara yang sama. Dengan demikian, 

                                                 
114

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an..., 

Volume 11, hlm 262-267 
115

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an..., 

Volume 8, hlm 257-259. 



246 

 

 

kasih sayang Allah kepada hamba-Nya berkaitan erat dengan 

keimanan dan amal baik yang dilakukan.116 

Pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an diharapkan dapat 

melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga 

berakhlak mulia dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang 

tinggi. 

c. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Amal Saleh 

Al-Qur'an mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan amal 

saleh harus berjalan beriringan. Ilmu tanpa amal akan sia-sia, dan 

amal tanpa ilmu akan terarah pada kesesatan. QS. Al-Mujadalah ayat 

11. 

ا َٓ ِّاحََّ ََ  ي ِحْ ْٔٓا الٍَّّ ُِ ٌَ ٰ ًْ  ريِوَْ  اذَِا ا ْٔا ىَسُ دُ جٰيسِِ  فِِ  تَفَصٍّ ٍَ ْ ْٔا ال ُ  حَفْصَحِ  ـاَـصَْدُ ًْ   اللُّّ  ىَسُ

وْا ريِوَْ  وَاذَِا وْا انشُُُْ ُ  يرَْـَعِ  ـاَنشُُُْ ََ  اللُّّ ِحْ ْٔا الٍَّّ ُِ ٌَ ٰ ْۙ  ا ًْ ََ  ٌِِْسُ ِحْ أ وَالٍَّّ ًَ  اوُْحُ  دَرجَٰجٍِۗ  اىػْيِْ

 ُ ا وَاللُّّ ٍَ ِ ْٔنَ  ة يُ ٍَ  خَتيٌِْ  تَػْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila 

dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan 

mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.‖ 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini memberikan tuntunan 

akhlak untuk menciptakan keharmonisan dalam majelis, yaitu 

dengan memberikan tempat kepada orang lain dan bangkit jika 

diminta, baik untuk memberi tempat bagi yang lebih berhak atau 

untuk melakukan tugas yang penting. Allah menjanjikan kelapangan 

dalam hidup bagi mereka yang bersedia berlapang dada. Allah juga 
akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki 

ilmu, menunjukkan bahwa ilmu, baik agama maupun ilmu yang 

bermanfaat lainnya, dapat meningkatkan derajat seseorang di dunia 

dan akhirat.117 

Menurut Tafsir Ath-Thabari Ayat dalam Surah Al-Mujaadilah 

[58]: 11 mengandung perintah Allah kepada orang-orang beriman 

untuk melapangkan tempat dalam majelis dan memberikan ruang 
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bagi orang lain. Allah akan memberi kelapangan dan derajat yang 

tinggi kepada mereka yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. 

Tafsir dari berbagai ulama menunjukkan bahwa perintah ini berlaku 

umum untuk majelis apapun, baik di majelis Nabi SAW maupun 

dalam konteks peperangan. Ayat ini juga mengajarkan tentang 

pentingnya ketaatan kepada Allah, melapangkan hati, dan bersikap 

rendah hati dalam memberikan tempat kepada orang lain.118 

Konsep integrasi ilmu dan amal ini menjadi landasan 

modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an, di mana pendidikan tidak 

hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada 

penerapannya dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

d. Pendidikan untuk Kemajuan Umat dan Bangsa 

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menjadi umat terbaik 

yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Pendidikan menjadi salah 

satu kunci untuk mencapai cita-cita tersebut. 

1) QS. Al-Imran (3) ayat  110:  

 ًْ ثٍ  خَيَْ  نُِْخُ ٌٍّ ُ ٍِّاسِ  اخُْرجَِجْ  ا مُرُوْنَ  ليِ
ْ
ػْرُوْفِ  حأَ ٍَ ْ ْٔنَ  ةاِل َٓ َِ  وَتَِْ ِهَْرِ  غَ ٍُ ْ  ال

ْٔنَ  ُِ ٌِ ِ  وَحؤُْ ْٔ  ۗ  ةاِللُّّ َ ََ  وَل ٌَ ٰ وُ  ا ْْ َ ًْ  خَيًْا ىَكََنَ  اىهِْخبِٰ  ا ُٓ ٍّ ًُ  ۗ  ل ُٓ ْٔنَ  ٌِِْ ُِ ٌِ ؤْ ٍُ ْ  ال

 ًُ ُْ ْٔنَ  وَازَْثََُ  اىفْٰصِلُ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang fasik." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini menekankan bahwa 
siapa pun yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya 

sendiri masih memiliki kesempatan untuk memohon ampun 

kepada Allah, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 

Setiap dosa yang dikerjakan akan berdampak pada diri 

pelakunya, dan tidak ada seorang pun yang dapat memindahkan 

tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Allah, yang Maha 

Mengetahui dan Bijaksana, menegaskan pentingnya bertaubat 

dengan sungguh-sungguh, menyesali kesalahan, dan bertekad 

untuk tidak mengulanginya. Dalam konteks ini, ayat ini juga 
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mengingatkan bahwa syirik merupakan bentuk penganiayaan 

terbesar terhadap diri sendiri. Dengan taubat, seseorang dapat 

diangkat dari kedudukan yang rendah ke hadirat Allah, 

menunjukkan betapa dekatnya ampunan setelah kesalahan.119 

2) QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:  

 ٓ ا ٌَ ِٰمَ  وَ يْنَ  رحَْمَثً  اِلا   ارَشَْيْ ٍِ  ىِّيػْٰيَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali 

sebagai rahmat bagi seluruh alam." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini menegaskan bahwa 

Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan 

hanya melalui ajaran yang dibawanya, tetapi juga melalui 

kepribadian dan kelembutannya. Allah mendidik dan membentuk 

sosok Nabi dengan penuh kasih sayang, sehingga beliau menjadi 

wujud rahmat yang nyata bagi manusia dan seluruh ciptaan. Ayat 

ini juga menunjukkan bahwa Nabi membawa rahmat yang 

mencakup semua waktu dan tempat, mengindikasikan betapa luas 

dan besar pengaruh kasih sayang yang dibawanya bagi semesta 

alam.120 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Dalam Surah Al-Anbiyaa' ayat 

107, Allah menyatakan bahwa Dia mengutus Nabi Muhammad 

SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menekankan 

peran Nabi sebagai pembawa kasih sayang dan petunjuk kepada 

umat manusia.121 

Pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an diharapkan dapat 

melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki 

rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga dapat berkontribusi 

pada kemajuan umat dan bangsa. 

Modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an tidak hanya berfokus 

pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter 

dan akhlak mulia, serta penerapan ilmu dalam kehidupan nyata 

untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep ini sejalan 

dengan konsep Tanggung Jawab Sosial (Amal Ṣāleḥ), di mana 

pendidikan menjadi sarana penting untuk membekali individu 
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dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi 

positif bagi kemajuan umat dan bangsa. 

7. Konsep Pembinaan Akhlak (Tadabbur)  

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, tidak hanya 

mengatur aspek ibadah dan ritual, tetapi juga memberikan panduan 

untuk memodernisasi pendidikan, termasuk dalam pembinaan akhlak 

(tadabbur). Berikut beberapa poin pentingnya: 

a. Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu dan Cinta Ilmu Pengetahuan 

Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk bertadabbur 

(merenungkan) alam semesta dan ciptaan Allah SWT. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan sains dan teknologi yang modern. 

Dengan memahami kebesaran Allah melalui sains, manusia akan 

semakin beriman dan termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan. 

Diisyaratkan dalam Surah Al-Imran (3) ayat 190-191 

ُولِ الَْْلَْْابِْۙ  ارِ لَْيٰجٍٰ لِّْ َٓ وِْ وَالٍّ ٰٔتِ وَالَْْرضِْ وَاخْخلَِفِ الٍِّ ٍٰ  انٍِّ فِِْ خَيقِْ الصٍّ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian 

malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang yang berakal” 

b. Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Problem Solving 

Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk berfikir dan 

memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir 

kritis, menganalisis informasi, dan mencari solusi kreatif atas 

berbagai permasalahan. 

1) Diisyaratkan dalam Surah Al-Ghashiyah (88) ayat 17-20 

اۤ اـََلَ حَِْظُرُوْنَ الَِٰ الْْةِوِِ نَيْؿَ خُيلَِجْ   ٍَ تَالِ   رُـػَِجْ   نَيْؿَ  ءِ وَالَِٰ الصٍّ وَالَِٰ الِْْ
 وَالَِٰ الَْْرضِْ نَيؿَْ شُعِدَجْ    نَيؿَْ ُصُِتَجْ  

Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? 

Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung 

ditegakkan? Bagaimana pula bumi dihamparkan? 

2) Surah Muhammad (47) ayat 24 

ا كئُُبٍْ اـََلَا يَتدََة رُوْنَ اىلُْرْاٰنَ امَْ عَلىٰ  َٓ ُ  اقَْفَال

Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur‟an ataukah hati mereka 

sudah terkunci? 
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c. Menanamkan Nilai-nilai Moral dan Akhlak Mulia 

Al-Qur'an sarat dengan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, 

seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nilai-

nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter 

dan budi pekerti. 

1) Surah Al-Ahzab (33) ayat 21,  

مَْٔ الْْخِٰرَ  َ وَالَِْ أ اللُّّ َْ كََنَ يرَجُْ ٍَ ِ ّ َِثٌ ل َٔةٌ خَصَ ِ اشُْ لِ اللُّّ ْٔ ًْ فِِْ رشَُ ىلََدْ كََنَ ىَسُ
ا   َ نَريًِْ  وَذَنَرَ اللُّّ

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan 

yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak 

mengingat Allah. 

2) Surah Luqman (31) ayat 17 

 ٰ آ ابََاةمََ  ي ٌَ ِْهَرِ وَابْبِْٰ عََلٰ  ٍُ ْ َِ ال َّ غَ ػْرُوْفِ وَاُْ ٍَ ْ مُرْ ةاِل
ْ
ةَٔ وَأ يٰ ًِ الصٍّ ِ  انٍِّ  بُنٍَِّ اكَ

َْ  ذلٰمَِ  رِ  غَزمِْ  ٌِ ْٔ  الُْْمُ

Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) 

berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 

serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. 

d. Memanfaatkan Teknologi untuk Pembelajaran yang Efektif 

Al-Qur'an tidak melarang penggunaan teknologi dalam 

pendidikan. Bahkan, teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat 

pembelajaran lebih efektif dan menarik bagi siswa. Misalnya, 

penggunaan media pembelajaran digital, simulasi, dan gamifikasi. 

Diisyaratkan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 164 

ارِ وَاىفُْيمِْ اىٍّتِّْ تََرِْيْ فِِ  َٓ وِْ وَالٍّ ٰٔتِ وَالَْْرضِْ وَاخْخلَِفِ الٍِّ ٍٰ انٍِّ فِِْ خَيْقِ الصٍّ
ا حَِفَْعُ الٍّاسَ  ٍَ ِ ٓ الَْْدْرِ ة ا ٌَ ٌٍّ  وَ  َْ ٌِ اۤءِ  ٍَ ََ الصٍّ ٌِ  ُ اۤءٍ ـاَخَْيَا ةِِّ الَْْرضَْ بَػْدَ اَُزَْلَ اللُّّ

اۤءِ  ٍَ رِ بَيَْ الصٍّ صَخٍّ ٍُ ْ دَابِ ال حصَِْيؿِْ الرّيِحِٰ وَالصٍّ ِ دَاۤةٍّثٍ   وٍّ
َْ كُّ ٌِ ا  َٓ ا وَبَدٍّ ذيِْ َٓ ِ ح ْٔ مَ

 ْٔ ػْليُِ مٍ حٍّ ْٔ  وَالَْْرضِْ لَْيٰجٍٰ ىّلَِ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam 

dan siang,47) bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang 

bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit 
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berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati 

(kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 

bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang mengerti. 

e. Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan dan Agama 

Pendidikan Islam modern harus mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan umum dan agama. Hal ini penting untuk membentuk 

generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. 

1) Diisyaratkan dalam Surah Al-Alaq (96) ayat 5, 

  ًْ ًْ حَػْيَ َ ا ل ٌَ ًَ الْْنِصَْانَ    غَيٍّ

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

2) Surah Al-Zumar (39) ayat 9 

َٔ كاَُجٌِ اُٰاَۤ ُْ  َْ ٌٍّ َ وِْ  ءَ ا ا شَاجِدًا الٍِّ ًٍ كَاِۤفَ ذَْرُ  وٍّ ْٔا الْْخِٰرَةَ  يٍَّ وْ  كُوْ  رَبِّّ   رحَََْثَ  وَيَرجُْ َْ 
ََ  يصَْخَٔىِ ِحْ ْٔنَ  الٍَّّ ٍُ ََ  حَػْيَ ِحْ ْٔنَ  لَْ  وَالٍَّّ ٍُ ا ۗ  حَػْيَ ٍَ رُ  اجٍِّ أ حَخَذَنٍّ ُ  الَْْلْْاَبِ  اوُل

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, 

berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama 

orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-

orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya 

hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat 

menerima pelajaran. 

8. Konsep Keteladanan  (Uswatun Hasanah)  

a. Pengertian 

Modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an terkait konsep 

keteladanan (uswatun hasanah) merujuk pada upaya pembaharuan 
pendidikan Islam dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai 

teladan utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Ahzab (33) ayat  21: 
ًْ  كََنَ  ىلََدْ  ْٔلِ  فِِْ  ىَسُ ِ  رشَُ َٔةٌ  اللُّّ َِثٌ  اشُْ َْ  خَصَ ٍَ ِ ّ َ  يرَجُْٔا كََنَ  ل مَْٔ  اللُّّ  الْْخِٰرَ  وَالَِْ

َ  وَذَنَرَ  ا   اللُّّ  نَريًِْ

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang 

baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah." 
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Menurut Tafsir Al Misbah   Ayat ini menekankan bahwa Nabi 

Muhammad adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang berharap 

kepada Allah dan hari Kiamat, serta yang sering mengingat Allah 

dalam segala keadaan. Ini juga menjadi teguran bagi kaum munafik 

yang tidak mengikuti contoh beliau. Kepribadian Nabi mencakup 

segala aspek kehidupan, baik dalam konteks spiritual, sosial, 

maupun perang, seperti yang ditunjukkan dalam Perang Khandaq. 

Keteladanan Nabi mencakup aspek agama yang wajib diikuti, 

sedangkan dalam hal duniawi, beliau memberikan kebebasan kepada 

umat untuk beradaptasi sesuai kebutuhan.122 

b. Landasan Al-Qur'an 

Konsep modernisasi pendidikan dengan uswatun hasanah 

memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya: 

QS. Al-Baqarah (2) ayat  143: 

ًْ  وَكَذٰلمَِ  ثً  جَػَيِْسُٰ ٌٍّ ُ ْٔا وٍّشَعًا ا ُُ ْٔ هَُ دَاۤ لِّْ َٓ ْٔنَ  الٍّاسِ  عََلَ  ءَ شُ لُ  وَيَسُ ْٔ  الرٍّشُ

 ًْ ِٓيدًْا غَيَيْسُ ا ۗ  شَ ٌَ َِا وَ ٓ  نُِْجَ  اىٍّتِّْ  اىلِْتيَْثَ  جَػَيْ ا َٓ ًَ  الٍِّْ  غَيَيْ َْ  لِػَْيَ ٌَ
لَ  يٍّتٍّتعُِ   ْٔ  الرٍّشُ

 َْ ٍٍّ ِلَْيبُِ  مِ ِِّۗ غَ  عََلٰ  حٍّ ََ  عََلَ  الٍِّْ  ىهََتيَِْةً  كََُجَْ  وَانِْ  لِتَيْ ِحْ َْدَى الٍَّّ
  ُ اۗ  اللُّّ ٌَ ُ  كََنَ  وَ  اللُّّ

ًْ  لِِضُِيْعَ  اُسَُ ٍَ َ  انٍِّ  ۗ  احِْ ًٌ  لرََءُوْفٌ  ةاِلٍّاسِ  اللُّّ  رٍّخِيْ

"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat 

pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) 

kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam 

kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke 

belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, 

kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah 

tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." 

Menurut Tafsir Al Misbah Ayat ini menegaskan bahwa umat 

Islam telah dijadikan oleh Allah sebagai "ummatan wasathan" (umat 

yang pertengahan), yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi 

saksi atas perbuatan manusia dan menjadikan Rasulullah sebagai 

teladan. Pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan 

ujian bagi umat untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti 

Rasul dan siapa yang membelot. Meskipun perubahan ini terasa 
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berat bagi sebagian orang, mereka yang diberi petunjuk oleh Allah 

akan mampu menghadapinya. Allah menegaskan bahwa amal ibadah 

umat tidak akan disia-siakan, dan Dia Maha Pengasih serta Maha 

Penyayang, tidak membebani manusia di luar kemampuan mereka.123 

Menurut Tafsir Al Qurthubi Ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan, 

berada di tengah-tengah umat lain, tidak berlebihan seperti kaum 

Nasrani terhadap nabi mereka dan tidak melampaui batas seperti 

kaum Yahudi. Umat Islam diposisikan sebagai saksi bagi seluruh 

manusia, sementara Rasul Muhammad menjadi saksi bagi umatnya. 

Ka‘bah dijadikan kiblat yang baru sebagai ujian untuk mengetahui 

siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Hal ini 

menegaskan pentingnya kesaksian umat yang adil serta menjaga 

keseimbangan dalam keimanan dan tindakan.124 

Menurut Tafsir Al Misbah dan Al Qurthubi, ayat ini 

menegaskan bahwa Allah telah menjadikan umat Islam sebagai 

"ummatan wasathan" (umat yang pertengahan), yakni umat yang 

adil dan terpilih, dengan tanggung jawab sebagai saksi atas 

perbuatan manusia dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. 

Pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah menjadi ujian untuk 

mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. 

Meskipun perubahan ini berat bagi sebagian orang, mereka yang 

diberi petunjuk oleh Allah akan mampu menghadapinya. Allah 

memastikan bahwa amal ibadah umat tidak akan disia-siakan, dan 

Dia Maha Pengasih, tidak membebani manusia di luar kemampuan 

mereka. 

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki tanggung 

jawab untuk menjadi teladan bagi umat manusia lainnya. 

QS. Al-Imran: 104: 

 َْ ًْ  وَلَْْسُ ِِْسُ ثٌ  ٌّ ٌٍّ ُ نَ  ا ْٔ مُرُوْنَ  الَْْيِْ  الَِٰ  يٍّدْغُ
ْ
ػْرُوْفِ  وَيأَ ٍَ ْ ْٔنَ  ةاِل َٓ َِ  وَيَِْ ِهَْرِ  غَ ٍُ ْ  ۗ  ال

ًُ  ىفَمَ وَاوُىٰۤ ُْ
ْٔنَ   فْيدُِ ٍُ ْ  ال

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang mungkar) Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

                                                 
123

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an..., 

Volume 1, hlm. 346-349 
124

Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al Qurthubi 

Jilid 2, 2016, hlm. 358-369. 



254 

 

 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini mengingatkan kaum 

Muslim agar tidak merasa lemah atau patah semangat dalam 

menghadapi musuh, meskipun mereka mengalami kesakitan atau 

cedera. Allah menekankan bahwa musuh juga merasakan 

penderitaan yang sama, dan Muslim harus tetap berjuang karena 

mereka mengharapkan kemenangan dan ridha Allah, sementara 

musuh berjuang untuk ambisi dan hawa nafsu. Ayat ini datang 

sebagai dorongan setelah kegagalan dalam perang Uhud, 

menegaskan pentingnya semangat juang dan keyakinan kepada 

Allah, yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, serta memperkuat 

tekad untuk terus berjuang demi kebenaran.125 

Ayat ini menegaskan peran umat Islam sebagai pembawa 

kebaikan dan pencegah kemungkaran. 

QS. An-Nisa': 114: 

َْ  نَريٍِْ  فِِْ  خَيَْ  لَْ  ِ ٌّ  ًْ ُٓ ِ ٰٔ ْ َْ  الٍِّْ  نٍَّّ ٌَ
ػْرُوْفٍ  اوَْ  ةصَِدَكَثٍ  امََرَ   ٌَ

 بَيَْ  ابِْلَحٍ   اوَْ  

َْ  الٍّاسِِۗ  ٌَ فْػَوْ  وَ ِ  مَرضَْاتِ  ءَ اةخْؾَِاۤ ذلٰمَِ  حٍّ ا اجَْرًا ُؤُْتيِِّْ ـَصَٔفَْ  اللُّّ ًٍ  غَظِيْ

"Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, 

kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh 
bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di 

antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida 

Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat 

besar." 

Menurut Tafsir Al Misbah  Ayat ini menggarisbawahi bahwa 

tidak ada kebaikan dalam sebagian besar bisikan-bisikan manusia, 

terutama yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kecuali bisikan 

yang mendorong untuk memberi sedekah, berbuat kebaikan, atau 

mendamaikan orang yang berselisih. Jika seseorang melakukan 

tindakan-tindakan ini dengan tujuan mencari keridhaan Allah, maka 

ia akan menerima pahala besar dari-Nya. Ayat ini juga 

mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam 

masyarakat, serta menekankan bahwa tindakan baik yang dilakukan 

dengan niat tulus dan rahasia, seperti bersedekah atau memperbaiki 

hubungan antar manusia, sangatlah dianjurkan. Melalui ayat ini, 

Allah menekankan bahwa amal perbuatan yang baik harus disertai 
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dengan keikhlasan dan tujuan yang benar, serta memberi manfaat 

bagi orang lain.126 

Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan orang-

orang beriman adalah teladan yang patut diikuti. 

c. Implementasi 

Modernisasi pendidikan dengan uswatun hasanah dapat 

diimplementasikan dalam berbagai aspek pendidikan, seperti: 

1) Kurikulum: Memasukkan materi tentang keteladanan Rasulullah 

SAW dalam kurikulum pendidikan. 

2) Pembelajaran: Menggunakan metode pembelajaran yang berpusat 

pada keteladanan, seperti role playing, study case, dan 

storytelling. 

3) Penilaian: Menilai peserta didik tidak hanya berdasarkan 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga akhlak dan karakter 

mereka. 

4) Pendidik: Pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik 

dengan menunjukkan akhlak dan karakter yang mulia. 

Konsep modernisasi pendidikan dalam Al-Qur'an terkait 

konsep keteladanan (uswatun hasanah) merupakan upaya penting 

untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas dan 

berkarakter. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan 

utama, diharapkan peserta didik dapat memiliki akhlak dan karakter 

yang mulia, serta mampu menjadi agen perubahan positif di 

masyarakat. 

 Perbedaan Pendidikan Dayah Modern dan Dayah Tradisional  D.

1. Pembelajaran Pendidikan Tradisional 

Pendidikan tradisional adalah bentuk pendidikan yang telah ada 

dan dipraktikkan dalam suatu masyarakat selama bertahun-tahun, 

sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem 

pendidikan ini biasanya didasarkan pada adat istiadat, kepercayaan, dan 

nilai-nilai budaya yang ada dalam komunitas tersebut. Dalam 

pendidikan tradisional, pengetahuan dan keterampilan disampaikan 

melalui pengalaman langsung, pengajaran dari orang tua, sesepuh, atau 

tokoh masyarakat yang dihormati. Metode pembelajaran ini cenderung 

bersifat informal dan kontekstual, menyesuaikan dengan lingkungan 

dan kebutuhan masyarakat. 

Pendidikan tradisional memiliki peran penting dalam 

mempertahankan identitas budaya dan sosial suatu komunitas. Melalui 
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pendidikan ini, nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan lokal 

diajarkan dan dilestarikan. Selain itu, pendidikan tradisional juga 

membantu memperkuat ikatan antar anggota komunitas serta 

memperkaya pengetahuan tentang cara-cara tradisional dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, seperti dalam pertanian, kerajinan 

tangan, atau pengobatan tradisional. Meskipun pendidikan tradisional 

mungkin tidak selalu sejalan dengan sistem pendidikan modern, ia tetap 

memiliki nilai yang signifikan dalam membentuk karakter dan identitas 

individu dalam masyarakat. 

Pendidikan tradisional di identikkan dengan pendidikan pesantren 

yang pelaksanaannya dilaksanakan secara nonformal melalui 

pendekatan takhassus, kaderisasi.127 Pendidikan tradisional masih 

sangat dianggap kolot, konvensional dan tidak mengikuti 

perkembangan zaman, tetapi pada sisi yang lain pendidikan tradisional 

pada kenyataanya memiliki akar yang kuat yang ikut serta membangun 

peradaban manusia.128 

a. Kurikulum Terbatas 

Pendidikan Islam Tradisional memiliki kurukulum terbatas, 

seperti telah disebutkan bahwa Pendidikan Islam tradisional  hanya 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam atau kitab-kitab Islam klasik 

(kitab kuning), meliputi tauhid, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, 

akhlak, tasawuf, bahasa Arab, dan sebagainya. Sekalipun sistem 

madrasah diterapkan, namun di dalamnya tidak diajarkan 

pengetahuan umum.Tujuan Hal ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa Pendidikan adalah belajar semata-mata karena Allah. 

Dengan demikian dapat dikataka bahwa sebagai sebuah lembaga 

Pendidikan, tujuan Pendidikan  Islam tradisional, bukanlah untuk 

memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum 

mereka ketahui,tetapi pendidikan di lembaga Pendidikan Islam 

tradisional dimaksudkan untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, 

menanamkan, rasa fadlīlah (keutamaan), membiasakan mereka 

dengan kesopanan yang tinggi, serta mempersiapkan mereka untuk 

suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas, dan jujur. Semua 

mata pelajaran haruslah mengandung nilai-nilai akhlak dan setiap 

guru atau ustadz harus terlebih dahulu memperhatikan akhlak 

sebelum yang lainnya. Pengaturan kurikulum di Pendidikan Islam 

tradisional sangat bergantung pada sang kyai yang memiliki waktu 

cukup dengan sistem belajar 24 jam. 
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b. Guru Tradisional Dayah  

Guru-guru di Dayah tradisional umumnya berasal dari latar 

belakang pendidikan agama yang kuat, meskipun mayoritas tidak 

memiliki gelar formal. Kompetensi mereka diukur berdasarkan 

kemampuan dalam menguasai dan mengajarkan kitab kuning kepada 

para santri dengan pendekatan tradisional yang bertahap. 

Kualitas seorang guru di Dayah tradisional dinilai melalui 

pengakuan masyarakat dan murid terhadap keahlian mereka dalam 

bidang agama. Para guru, atau yang dikenal sebagai teungku, sering 

kali memperoleh ilmu melalui pengalaman belajar langsung di 

Dayah lain atau melalui proses berguru kepada ulama yang diakui. 

Tradisi sanad, yang menghubungkan pengajaran seorang guru 

dengan guru sebelumnya, menjadi elemen penting dalam legitimasi 

dan otoritas pengajaran mereka. 

Ketiadaan gelar formal dapat menjadi kendala dalam 

pengakuan administratif atau legalitas formal di tingkat nasional. 

Selain itu, fokus yang dominan pada kitab kuning sering kali 

membuat pengajaran di Dayah tradisional kurang memberikan 

perhatian pada pengembangan keterampilan non-agama yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. 

c. Pembelajaran Lisan 

Pembelajaran lisan adalah metode penyampaian pengetahuan 

yang sangat berharga dalam berbagai konteks, terutama dalam 

komunitas tradisional dan dalam transfer keterampilan praktis. 

Dalam metode ini, pengetahuan ditransmisikan secara verbal dari 

individu yang lebih berpengalaman kepada mereka yang sedang 

belajar. Proses ini melibatkan penceritaan, penjelasan, dan instruksi 

yang disampaikan dengan kata-kata. 

Kelebihan dari pembelajaran lisan adalah adanya interaksi 

langsung antara pengajar dan pelajar, memungkinkan adanya tanya 

jawab dan klarifikasi segera. Hal ini memungkinkan pelajar untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang materi yang 

diajarkan. 

Pembelajaran lisan adalah metode penyampaian pengetahuan 

yang sangat efektif, terutama dalam konteks pendidikan di 

pesantren. Di pesantren, pengetahuan agama dan keterampilan hidup 

diajarkan secara verbal oleh para kiai dan ustadz kepada santri. 

Proses ini melibatkan ceramah, pengajian, dan diskusi yang 

memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan nilai-

nilai moral. 

Kiai akan memberikan penjelasan mendalam tentang tafsir Al-

Qur'an. Melalui pengajian rutin, kiai menjelaskan ayat-ayat suci, 
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memberikan konteks historis, dan menguraikan makna serta 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Santri mendengarkan 

dengan seksama, mencatat, dan mengajukan pertanyaan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Melalui interaksi 

langsung ini, santri tidak hanya memahami teks agama, tetapi juga 

mempelajari cara berpikir kritis dan analitis terhadap ajaran yang 

diberikan. 

Pembelajaran lisan di pesantren juga melibatkan penanaman 

keterampilan praktis. Ustadz dapat memberikan pelajaran tentang 

cara melaksanakan ibadah seperti shalat, wudhu, dan haji. Melalui 

penjelasan verbal, ustadz menjelaskan langkah-langkah dan tata cara 

yang benar. Santri kemudian mempraktikkan ibadah tersebut, sambil 

menerima bimbingan dan koreksi langsung dari ustadz. Metode ini 

memastikan bahwa santri tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga 

mampu melaksanakan ibadah dengan benar dan khusyuk. 

Pembelajaran lisan di pesantren juga melibatkan cerita-cerita 

tentang sejarah Islam, kisah para nabi, dan tokoh-tokoh besar dalam 

Islam. Kiai dan ustadz sering menggunakan cerita-cerita ini untuk 

mengajarkan nilai-nilai moral, keteladanan, dan inspirasi kepada 

santri. Dari kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, santri 

diajarkan tentang ketabahan, kejujuran, dan keberanian. Melalui 

cerita-cerita ini, pengetahuan dan nilai-nilai agama disampaikan 

dengan cara yang menarik dan mudah diingat. 

Pembelajaran lisan di pesantren adalah metode yang sangat 

efektif untuk mengajarkan pengetahuan agama dan keterampilan 

praktis. Melalui ceramah, pengajian, dan cerita, pengetahuan 

disampaikan dengan cara yang mendalam dan interaktif, 

memungkinkan santri untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif dan aplikatif. 

d. Lokalitas 

Pendidikan Islam tradisional  memiliki banyak variasi, 

tergantung pada lokasi geografis, tradisi, dan fokus pendidikannya. 

Pendidikan Islam tradisional   memiliki ciri khas tersendiri pada 

bentuk dan namanya. Di Jawa disebut Pondok Pesantren, di 

Minangkabau disebut Surau dan di Aceh disebut Dayah. Masing-

masing lembaga pendidikan Islam ini dipimpin oleh sosok 

berpengaruh seperti Syeikh untuk Surau, Kiyai untuk Pesantren dan 

Teungku untuk Dayah.. Pendidikan tradisional di masing masing 

daerah ini memiliki ciri masing-masing yang dipengaruhi oleh nilai 

budaya tradisional di masing-masing daerah.  

Sekalipun Pendidikan Islam tradisional memiliki banyak 

variasi, tapi orientasinya tetap sama yaitu ilmu-ilmu keagamaan 
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Islam. Pendidikan Islam  tradisional dipahami dengan sifat yang 

konservatif atau mempertahankan yang lama dengan tidak mau 

untuk menerima hal-hal yang sifatnya baru..Pendidikan Islam 

tradisional ini hanya melihat sejarah masa lalu sebagai inspirasi atau 

sesuatu yang harus dipertahankan.Akar teologis pemikiran 

tradisonal tersebut adalah manusia itu harus menerima segala 

ketentuan dan rencana Tuhan yang telah dibentuk sebelumnya. 

Disamping itu, pendidikan Islam tradisional menggunakan ―kitab 

kuning", sebagai materi utama. Ciri pendidikan Islam tradisional 

yang sangat menonjol adalah lebih bertumpu perhatiannya terhadap 

ilmu-ilmu keagamaan semata dengan mengabaikan ilmu-ilmu 

modern.129  

e. Fokus pada Budaya dan Nilai Tradisional 

Menurut Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam 

mentransfer hal-hal yang berbau modern itu merupakan sisa-sisa 

dari respon pesantren terhadap kolonial Belanda. Lingkungan 

pesantren merasa bahwa sesuatu yang bersifat modern,  selalu 

mereka anggap datang dari barat dan berkaitan dengan 

penyimpangan terhadap agama.130  

Perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman 

yang modern. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur 

budaya masyarakat seringkali membentur pada aneka kemapanan. 

Akibatnya ada keharusan untuk mengadakan upaya kontekstualisasi 

bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan dinamika 

modernisasi, tak terkecuali dengan sistem pendidikan Islam 

tradisional. Karena itu, Suwendi menyarankan agar sistem 

pendidikan Islam Tradisional harus melakukan upaya-upaya 

konstruktif agar tetap relevan dan mampu bertahan dalam 

modernisasi kehidupan.131 

Pendidikan Islam tradisional telah dianggap sebagai lembaga 

pendidikan yang mengakar kuat dari budaya asli bangsa Indonesia. 

Malik Fadjar mengungkapkan bahwa kelebihan Pendidikan Islam 

tradisional dapat dilihat dari polemik kebudayaan yang berlangsung 

pada tahun 30-an. Dr. Sutomo,salah seorang cendikiawan yang 

telibat dalam polemik tersebut, menganjurkan agar asas-asas sistem 
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Pendidikan Islam tradisional  digunakan sebagai dasar pembangunan 

pendidikan nasional. Walaupun pemikiran Dr. Sutomo itu kurang 

mendapat tanggapan yang berarti, tetapi patut digaris bawahi bahwa 

Pendidikan Islam tradisional  telah dilihat sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa 

Indonesia.132 

f. Terbatasnya Akses Pendidikan 

Sebuah lembaga Pendidikan, perlu sarana dan prasarana 

pendidikan mempersiapkan segala peralatan/material bagi 

terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini 

dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran 

baik secara langsung maupun tidak langsung.133 Disamping itu, 

dengan sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan sekolah 

yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di 

sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau 

fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan 

relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru 

sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.134 

Dengan system belajar 24 jam dan pengaturan kurikulum di 

Pendidikan Islam tradisional sangat bergantung pada sang kyai 

berbagai akses Pendidikan tidak begitu diperlukan. Proses 

pembelajaran hanya terfokus kepada guru, sehingga jelaslah tidak 

diperlukan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai. 

2. Pembelajaran Pendidikan Modern 

Pendidikan modern, memiliki beberapa karakteristik tersendiri 

bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Hal ini dikarenakan 

pendidikanmodern, jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman. 

Ciri khas pendidikan Islam modern, bukan hanya bersifat ukhrowi saja, 

tetapi juga berbicara tentang duniawi, sehingga pendidikan modern ini 

mengarah kepada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan 

kebahagiaan akhirat. 

Proses pembelajarannyapun bukan hanya terfokus kepada guru, 

tetapi seluruh komponen merupakan pusat pembelajaran termasuk 

lingkungan dan murid. Hal ini diharapkan, siswa bukan hanya hebat 

disisi kognitif saja, tetapi juga dari segi afektif dan psikomotorik juga 
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mengena kepada siswa. Islam bukanlah agama sekuler yang 

memisahkan urusan agama dandunia. Dalam Islam, agama mendasari 

aktivitas dunia, dan aktivitas dunia dapat menopang pelaksanaan ajaran 

agama. Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan sebagaimana yang terdapat pada agama lain, melainkan 

juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan 

dunia. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah 

kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAWsebagai rasul. Islam 

pada hakikatnya, membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur 

satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.Sumber 

dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah AlQur`an 

dan al-Sunnah. 

Menurut Babun135 dalam masa informasi ini, siapa yang mampu 

menguasai dunia informasi, maka mereka akan mampu menguasai 

dunia. Siswa harus mampu menguasai dunia informasi, sehingga 

mereka mampu hidup dan eksis di zamannya. Apabila Pendidikan 

Islam tradisional  masih ingintetap bertahan di masa-masa yang akan 

datang, maka sistem pendidikannya perlu disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Dewasa ini, Pendidikan Islam tradisional perlu 

memasukkan kurikulum negeri dan di akhir pelajarannya diberikan 

ujian negara. Dalam kenyataan dapatlah dikatakan bahwa pendidikan 

Islma tradisional yang menerima (menyelenggarakan) pendidikan yang 

bisa mengikuti ujian negara akan mampu mempertahankan jumlah 

santrinya. Sebaliknya, pesantren yang tidak mau menerima kurikulum 

negeri yang berarti tidak bisa mengikuti ujian negara akan menjadi 

berkurang jumlah santrinya. Dengan demikian, untuk mempertahankan 

eksistensinya, maka sistem pendidikan pesantren tradisional dirasakan 

perlu untuk memasukkan kurikulum negeri dan mengikuti ujian negara, 

bahkan jika diperlukan dapat mendirikan sekolah-sekolah umum, 

seperti SMP, SMU/SMK, dan semacamnya. 

a. Kurikulum yang Diversifikasi 

Pendidikan  dewasa ini, salah satunya adalah untuk memenuhi  

tuntutan akan tenaga terampil di sektor-sektor kehidupan modern. 

Dalam kaitan dengan hal ini, Pendidikan Islam  diharapkan mampu 

menyumbangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

kehidupan modern. Oleh karenanya, Pendidikan Islam perlu 

melakukan perubahan-perubahan terutama menyangkut 

penyelenggaraan Pendidikan.  
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Pendidikan Islam seyogyanya harus mampu merubah diri, 

bukan hanya bersikap mengedepankan ilmu-ilmu agama (ulum al-

din) saja,tetapi pendidikan Islam juga harus mampu menjawab 

tantangan zaman.Tujuan pendidikan Islam seyogyanya tidak hanya 

bertujuan untukkebahagiaan ukhrawi saja, tetapi juga harus 

bertujuan untuk kebahagiaan duniawi. Pendidikan Islam harus 

mampu memasukkan IPTEK kedalam kurikulum pendidikannya, 

sehingga peserta didik mampu menguasai IPTEK sebagai bekal 

mereka untuk menaungi samudra kehidupan. Di sinilah kemudian 

penting untuk memadukan sistem pendidikan Islam tradisional 

dengan sistem pendidikan Islam modern. Kedua jenis pendidikan 

Islam (tradisional dan modern) tetap selalu dibutuhkan. 

b. Guru Berkualifikasi 

Dayah modern merupakan konsep pendidikan yang 

menggabungkan pendekatan tradisional dengan elemen-elemen 

pendidikan modern. Salah satu aspek penting dari Dayah modern 

adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru, yang 

diharapkan memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan Dayah tradisional. Guru di Dayah modern 

diwajibkan untuk memiliki minimal kualifikasi akademik S1. 

Kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendidik dan 

mengelola proses belajar mengajar. 

Selain itu, dalam Dayah modern juga terdapat program 

pelatihan berkala untuk guru. Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai bidang, mulai dari 

penguasaan materi ajar, metodologi pengajaran, hingga kemampuan 

dalam menggunakan teknologi pendidikan. Pelatihan berkala ini 

menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa guru dapat 

mengadaptasi perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah 

dan mengimplementasikan metode-metode pengajaran yang lebih 

efektif. Dengan pelatihan ini, guru juga diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan profesional mereka, sehingga mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan berkualitas. 

Dayah modern mengintegrasikan aspek-aspek pendidikan 

yang bersifat akademis dengan pendidikan karakter yang lebih 

berfokus pada pembentukan akhlak mulia dan spiritualitas. Oleh 

karena itu, selain mengutamakan kualifikasi akademik, penting juga 

untuk memberikan pelatihan yang dapat membantu guru dalam 

membentuk karakter siswa, sehingga mereka dapat berkembang 

menjadi individu yang memiliki keahlian intelektual dan moral yang 

baik. 
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c. Pembelajaran formal dan terstruktur 

Dayah modern mengadopsi sistem pembelajaran yang lebih 

terstruktur dan beragam dibandingkan dengan Dayah tradisional 

yang lebih fokus pada pembelajaran lisan. Salah satu karakteristik 

utama dari Dayah modern adalah penggunaan metode pembelajaran 

tertulis. Di Dayah modern, para santri tidak hanya diajarkan melalui 

ceramah atau pengajaran lisan, tetapi juga diberikan materi dalam 

bentuk buku, modul, atau bahan ajar lainnya. Ini memungkinkan 

para santri untuk lebih mendalami dan memahami konsep-konsep 

yang diajarkan dengan cara yang lebih sistematis. Pembelajaran 

tertulis ini juga mencakup penulisan karya ilmiah, esai, atau tugas 

yang dapat mengasah keterampilan menulis dan analitis santri. 

Selain itu, Dayah modern sering mengintegrasikan teknologi 

dalam proses pembelajarannya. Penggunaan komputer, internet, dan 

perangkat multimedia menjadi bagian dari kegiatan belajar 

mengajar. Para santri dapat mengakses sumber daya online, 

mengikuti kursus digital, atau menggunakan aplikasi pendidikan 

yang membantu memperdalam materi yang dipelajari. Dengan 

demikian, teknologi memberikan peluang bagi santri untuk belajar 

secara mandiri dan memperluas wawasan mereka melalui berbagai 

sumber informasi yang lebih kaya dan up-to-date. 

Metode pembelajaran di Dayah modern juga sering kali 

melibatkan pendekatan berbasis proyek, di mana santri diberikan 

tugas untuk melakukan riset, presentasi, atau mengerjakan proyek 

yang melibatkan kolaborasi dengan teman sekelas. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis, seperti 

berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara 

kreatif. Selain itu, kegiatan diskusi dan tanya jawab di dalam kelas 

menjadi metode penting untuk mengasah kemampuan 

berkomunikasi dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang 

diajarkan. Dalam diskusi ini, santri diberi kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, bertanya, dan saling berbagi pandangan. 

Di samping itu, penilaian di Dayah modern cenderung 

berbasis kompetensi. Artinya, penilaian tidak hanya dilakukan 

melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui penilaian terhadap 

keterampilan praktis, pemahaman konsep, serta kemampuan 

beradaptasi dan berkolaborasi. Penilaian ini mencakup berbagai 

bentuk, seperti ujian tertulis, ujian praktik, serta penilaian proyek 

atau karya ilmiah. Dengan pendekatan ini, Dayah modern berusaha 

menyiapkan santri dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang, sekaligus 

menjaga nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di Dayah. 
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d. Skala Global 

Dayah modern merupakan bentuk pendidikan Islam yang lebih 

dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berbeda dengan 

Dayah tradisional yang lebih konservatif, Dayah modern berusaha 

menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan yang lebih 

kontemporer, termasuk penerimaan terhadap ilmu pengetahuan 

modern. Dayah modern tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi 

juga memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu 

pengetahuan alam, bahasa, dan teknologi. 

Dalam Dayah modern, kurikulum lebih terstruktur dan sering 

kali mencakup pembelajaran berbasis teknologi, baik dalam hal 

metode pengajaran maupun penggunaan media digital untuk 

mendukung proses belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mempersiapkan santri agar mampu bersaing dalam dunia global 

tanpa mengesampingkan pemahaman agama yang mendalam. 

Peran pengasuh atau pimpinan Dayah dalam konteks Dayah 

modern tetap penting, namun mereka juga lebih terbuka terhadap 

pembaruan dalam metodologi pengajaran dan sumber belajar. Dayah 

modern juga seringkali lebih inklusif, dengan membuka kesempatan 

bagi santri untuk mengembangkan keterampilan lain di luar bidang 

agama, seperti kepemimpinan, kewirausahaan, atau teknologi, yang 

penting untuk kesiapan hidup di masyarakat yang semakin 

berkembang. 

Secara umum, Dayah modern cenderung menekankan 

keseimbangan antara penguasaan ilmu agama dan penguasaan ilmu 

pengetahuan umum, serta berorientasi pada pembentukan karakter 

dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. 

e. Fokus Pada Pemikiran Kritis dan Globalisasi 

Pendidikan modern menekankan pengembangan keterampilan 

berpikir kritis dan analitis, berbeda dengan pendidikan tradisional 

yang berfokus pada pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal. 

Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengevaluasi informasi 

secara mendalam dan mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah secara mandiri.136 

Pendidikan modern mengintegrasikan teknologi dalam proses 

pembelajaran, memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan 

metode pengajaran yang lebih interaktif. Penggunaan perangkat 
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digital dan platform online menjadi ciri khas yang membedakannya 

dari metode tradisional.137 

Pendidikan modern juga menekankan fleksibilitas dan 

personalisasi dalam pembelajaran, menyesuaikan metode pengajaran 

dengan kebutuhan dan potensi individu siswa. Hal ini berbeda 

dengan pendekatan tradisional yang cenderung seragam dan kurang 

memperhatikan perbedaan individu. 

Pendidikan modern mendorong pembelajaran berbasis proyek 

dan kolaboratif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar 

melalui pengalaman langsung dan kerja sama tim. Metode ini 

berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada 

pengajaran satu arah dari guru ke siswa. 

Pendidikan modern berupaya mengintegrasikan nilai-nilai 

budaya lokal ke dalam kurikulum, menciptakan keseimbangan 

antara pengetahuan global dan penghargaan terhadap warisan 

budaya. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi yang 

berwawasan luas namun tetap menghargai identitas budaya mereka. 

f. Akses Pendidikan yang Luas dan Terbuka 

Pendidikan modern mengutamakan akses yang luas dan 

inklusif bagi semua individu, bertolak belakang dengan pendidikan 

tradisional yang cenderung terbatas. Dengan kemajuan teknologi, 

sistem pembelajaran modern memungkinkan siswa belajar kapan 

saja dan di mana saja melalui platform digital seperti e-learning dan 

blended learning. Teknologi ini memudahkan peserta didik untuk 

mengakses sumber belajar dari berbagai penjuru dunia, tanpa terikat 

oleh batasan geografis dan waktu.138 

Pendidikan modern menekankan pentingnya sarana dan 

prasarana yang memadai serta relevan. Fasilitas seperti 

laboratorium, perpustakaan digital, ruang kelas interaktif, dan 

teknologi pendukung lainnya dirancang untuk menunjang proses 

pembelajaran. Dengan kurikulum yang fleksibel dan berbasis 

kebutuhan individu, pendidikan modern juga fokus pada 

pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, 

kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini memungkinkan 

                                                 
137
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siswa untuk menghadapi tantangan global dengan lebih percaya 

diri.139 

3. Pendekatan Interaktif 

Pendekatan interaktif dalam pendidikan merupakan metode 

pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam 

proses belajar-mengajar. Berbeda dengan metode tradisional yang 

berpusat pada guru, pendekatan interaktif menjadikan siswa sebagai 

subjek belajar yang didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan 

memecahkan masalah secara mandiri.Guru berperan sebagai fasilitator, 

menciptakan suasana belajar yang dinamis dan partisipatif melalui 

berbagai metode seperti diskusi kelompok, presentasi, simulasi, dan 

eksperimen. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan 

motivasi, pemahaman, dan keterampilan siswa, serta mempersiapkan 

mereka untuk masa depan. Contoh penerapannya antara lain diskusi 

kelompok untuk membahas materi, presentasi hasil penelitian, simulasi 

untuk mempelajari konsep, dan eksperimen untuk membuktikan 

teori.Pendekatan interaktif dalam pendidikan menawarkan banyak 

manfaat bagi siswa dan menjadi metode pembelajaran yang patut 

dipertimbangkan untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan 

4. Manajemen Pendidikan yang Profesional 

Manajemen pendidikan  memerlukan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen dalam mengelola sumber daya dalam konteks pendidikan, 

yang berbeda dari bidang manajemen lainnya. Dengan demikian, 

manajemen pendidikan memiliki peran penting dalam mengelola dan 

mengembangkan sistem Pendidikan. 

Hal penting dalam modernisasi Pendidikan Islam tradisional 

adalah  perubahan manajemen Pendidikan yang meliputi : 

a. Kurikulum. Perlu mengembangkan  sistem pengelolaan kurikulum 

yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam 

rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.  Kurikulum 

sebagai program pendidikan (ideal curriulum) menekankan pada 

proses pembelajaran operasional. Sebagai alat yang penting dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran 

hendaknya adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

b. Tenaga kependidikan 

Bentuk pendidikan Islam yang tepat bagi umat Islam adalah 

sekolah yang memadukan kedua macam ilmu tersebut, yaitu 

mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu 
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umum/modern. Kemunculan para intelektual dari lembaga 

pendidikan modern dan Pesantren yang masing-masing memiliki 

corak pemikiran dan perilaku sosial-budaya yang berbeda, tidak 

perlu dipaksakan untuk seragam dalam merespons perkembangan 

realitas sosial.  

Kehadiran Pesantren di tengah masyarakat saat ini berhasil 

menggabungkan sistem pendidikan khas Pesantren dengan 

pendidikan klasikal melalui sistem "madrasah," yang mencakup 

pelajaran umum dan non-keagamaan. Langkah ini merupakan 

bagian dari upaya modernisasi untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun 

demikian, Pesantren tetap melestarikan tradisi khasnya seperti kajian 

kitab kuning dan sistem pendidikan salafiyah yang masih dijaga 

kemurniannya oleh banyak Pesantren. Pendidikan Islam yang ideal 

adalah yang memadukan ilmu keislaman dan ilmu umum, dengan 

kemunculan para intelektual dari kedua jenis lembaga pendidikan ini 

menunjukkan corak pemikiran dan perilaku sosial-budaya yang 

beragam tanpa perlu diseragamkan dalam merespons perkembangan 

sosial. 

Tenaga Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan memegang 

peranan penting. Tenaga pendidikan, yang terdiri dari guru,  pamong 

belajar, dan lain sebagainya, merupakan pilar utama dalam dunia 

pendidikan. Mereka memegang peran krusial dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Tenaga pendidikan 

sangat penting karena: 

1) Sebagai Fasilitator Pembelajaran. 

Tenaga pendidikan bertugas untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan dan menumbuhkan minat belajar pada peserta didik. 

Mereka merancang pembelajaran yang menarik, kreatif, dan 

inovatif, serta menggunakan berbagai metode dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

2) Sebagai Pendidik Moral dan Karakter. 

Selain ilmu pengetahuan, tenaga pendidikan juga 

bertanggung jawab untuk mendidik moral dan karakter peserta 

didik. Mereka menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, 

tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama melalui berbagai contoh 

dan teladan. 

3) Sebagai Pembimbing dan Motivator. 

Tenaga pendidikan memberikan bimbingan dan motivasi 

kepada peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. 

Mereka membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan 
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belajar, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan 

bakat dan minat mereka. 

4) Sebagai Penilai dan Evaluator. 

Tenaga pendidikan melakukan penilaian dan evaluasi 

terhadap kemajuan belajar peserta didik. Mereka memberikan 

umpan balik yang konstruktif dan membantu peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan mereka. 

5) Sebagai Penggerak Inovasi dan Perubahan. 

Tenaga pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan 

zaman dan menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Mereka juga 

harus menjadi agen perubahan yang mendorong peningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

6) Sebagai Perekat Bangsa. 

Tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menanamkan nilai-nilai 

toleransi dan kebangsaan kepada peserta didik, serta mendorong 

mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab. 

Tenaga pendidikan merupakan aset berharga bagi bangsa 

Indonesia. Mereka memiliki peran vital dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membangun generasi penerus yang 

berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan di 

Indonesia 

c. Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan 

segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu 

dari mulai masuknya peserta didik (siswa) sampai keluarnya peserta 

didik (siswa) tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga 

pendidikan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan 

siswa untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam 

pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara optimal. 

Dengan demikian tujuan manajemen kesiswaan yaitu mengatur 

kegiatan-kegiatan siswa dari mulai masuk sekolah sampai lulus 

sekolah. Peran Guru dan Siswa menciptakan suasana di lembaga 

pendidikannya, yang bisa menstimulus dan memotivasi guru agar 

terus dan tetap belajar (learning), belajar kembali (relearning) 

terhadap apa yang telah diilakukan dan akan dilakukan, dan yang 

tidak kalah penting adalah unlearning, yang dilakukan oleh 

Pendidik, baik Guru, Kepala Madrasah maupun Pengawas, 

mengupgrade pengetahuan yang telah tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman dan digantikan dengan sesuatu yang modern. 
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Pengelolaan kesiswaan. menciptakan dilingkungan internal 

lembaga pendidikan suatu paradigma lebih moderat dalam 

memahami keberagamaan, merubah paradigma gurunya terkait sikap 

keberagamaan harus dilakukan sebab sebagus apapun kurikulum 

ataupun dukungan bahan ajar, tanpa didukung dari perubahan 

paradigma guru tentang sikap keberagaam yang lebih moderat, maka 

moderasi beragama yang ingin diterapkan kepada anak didik adalah 

hal yang mustahil bisa dilakukan secara maksimal. 

d. Hubungan sekolah dengan Masyarakat.  

Permasalahan yang kerap muncul tentang modernisasi ialah 

arah ataupun orientasi dari modernisasi yang kerap dianggap sebagai 

sikap menerima atau mengadopsi peroduk Barat, atau dianggap 

meninggalkan nilai-nilai tradisi keislaman. Untuk menilai arah dan 

orientasi dari sebuah modernisasi sebenarnya cukup melihat pelaku 

dari modernisasi tersebut. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 

tidak dikenal sebagai organisasi yang berafiliasi ke barat, melainkan 

organisasi yang resmi berafiliasi ke Indonesi, bahkan tumbuh dari 

kekhasan Indonesia.  

Aspek modernisasi, seperti tujuan pendidikan, Muhammadiyah 

mengarahkannya pada arah untuk keteguhan dalam memegang dan 

mengamalkan ajaran islam yang bersumber ai Al-Qur‘an dan Hadis. 

Sedangkan Nahdlatul Ulama tujuanya berorientasi pada moral- 

spiritual yang menegaskan urgensi keseimbangan antara ilmu agama 

dan sains. Aspek kurikulum, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama 

memiliki kesamaan yakni memasukkan ilmu sains ke dalam 

kurikulumnya. Aspek metode hampir tidak ada perbedaan walaupun 

NU terkadang masih mempertahankan metode klasiknya seperti 

Wetonan dan Sorogan. Aspek pengembangan sumber daya manusia 

keduanya menuntut memiliki ciri khas keilmuan organisasi. 

Kontribusinya pada sistem pendidikan Nasional, Muhammadiyah 

melahirkan sekolah dengan kurikulum keislaman yang selama ini 

sekolah hanya mengajarkan sains semata, versi NU melahirkan 

pondok Pesantren modern, bahkan berjenjang sampai tingkat tinggi. 

Kehadiran Pesantren di tengah-tengah masyarakat dan 

eksistensinya saat ini mampu menggabungkan antara sistem 

pendidikan khas Pesantren dan sistem pendidikan pendidikan 

klasikal melalui sistem "madrasah", termasuk dengan penambahan 

materi-materi pelajaran umum (non keagamaan) di dalamnya. 

Perkembangan semacam ini menajdi sebuah langkah positif dalam 

upaya modernisasi untuk menyelaraskan eksistensinya dengan 

kemajuaan zaman dan kebutuhan masyarakat yang kian pesat. Meski 

demikian, tradisi khas Pesantren seperti kajian kitab kuning dan 
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tradisi-tradisi lain yang telah melekat di dalamnya, merupakan 

sesuatu yang mutlak dilestarikan oleh Pesantren. Bahkan, hingga 

saat ini masih terdapat banyak Pesantren yang melestarikan 

kemurnian sistem pendidikan salafiyah nya. 

e. Keuangan dan pembiayaan 

Ada beberapa prinsip penting dalam manajemen pembiayaan 

pendidikan: 

1) Akuntabilitas 

Manajemen pembiayaan pendidikan harus mampu 

mempertanggungjawabkan bagaimana dana diperoleh dan 

digunakan, baik kepada diri sendiri, anggota organisasi, maupun 

kepada publik. 

Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan penyusunan 

laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh pihak 

berkepentingan. Pelaksanaan audit secara berkala untuk 

memastikan kebenaran dan akuntabilitas penggunaan dana. 

Pemberian sanksi tegas kepada pihak yang melakukan 

penyimpangan dana. 

2) Transparansi 

Proses manajemen pembiayaan pendidikan harus 

dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga dapat diakses 

oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi dapat 

diwujudkan dengan publikasi informasi tentang sumber dana, 

penggunaan dana, dan kebijakan pembiayaan pendidikan. 

Pemberian akses kepada publik untuk melihat dan mempelajari 

dokumen terkait pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan forum 

diskusi publik untuk membahas tentang pembiayaan pendidikan. 

3) Integritas 

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan harus 

memiliki integritas, baik dalam sistem yang dibangun maupun 

sumber daya manusia yang menjalankannya. 

Integritas dapat diwujudkan dengan membangun sistem 

pembiayaan pendidikan yang kuat dan akuntabel. Memilih dan 

menempatkan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan 

kompetensi yang sesuai. Menciptakan budaya yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai integritas dalam pengelolaan keuangan. 

4) Konsistensi 

Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara 

konsisten dengan tetap memperhatikan dinamika dan perubahan 

organisasi yang ada. 

Konsistensi dapat diwujudkan dengan membuat 

perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang dan realistis. 
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Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan 

pembiayaan pendidikan secara berkala. Melakukan penyesuaian 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan 

jika diperlukan. 

5) Efektivitas dan Efisiensi: 

Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efektif 

dan efisien, dan fokus pada tujuan yang hendak dicapai. 

Efektivitas dan efisiensi dapat diwujudkan dengan memilih 

metode dan strategi pembiayaan pendidikan yang tepat. 

Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan keuangan. 

Melakukan kontrol terhadap penggunaan dana secara ketat. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan 

manajemen pembiayaan pendidikan dapat berjalan dengan baik 

dan mencapai tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

f. Sarana dan prasarana pendidikan 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang 

mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi 

terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini 

dilakukan dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung Kinerja 

Guru. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah 

sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga 

diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai 

secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta 

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses 

pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun 

murid-murid sebagai pelajar. 

5. Akses Pendidikan yang Lebih Luas 

Dalam konteks pendidikan modern, istilah "Akses Pendidikan 

yang Lebih Luas" mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa 

pendidikan berkualitas dapat diakses oleh lebih banyak orang, tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka.Hal 

ini mencakup beberapa aspek: 

a. Infrastruktur Pendidikan. Memastikan bahwa fasilitas pendidikan 

seperti sekolah dan universitas dapat diakses dengan mudah oleh 

semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau 

kurang berkembang. 

b. Inklusivitas. Menyediakan pendidikan yang inklusif, yang 

memperhitungkan keberagaman budaya, bahasa, dan kebutuhan 



272 

 

 

khusus siswa. Hal ini melibatkan pengembangan kurikulum yang 

mencerminkan keberagaman ini dan penyediaan dukungan yang 

diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. 

c. Akses Finansial. Memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi 

hambatan bagi mereka yang kurang mampu. Hal tersebut meliputi 

program beasiswa, pembiayaan alternatif, atau bahkan pendidikan 

gratis di tingkat dasar dan menengah. 

d. Teknologi dan Pendidikan Jarak Jauh. Memanfaatkan teknologi 

untuk menyediakan akses ke pendidikan berkualitas tanpa batasan 

geografis. Hal ini termasuk pembelajaran online, kursus jarak jauh, 

dan platform pembelajaran digital. 

e. Pendidikan Dewasa dan Kesempatan Belajar Seumur Hidup. 

Memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada usia muda, 

tetapi juga tersedia sepanjang hidup, memungkinkan individu untuk 

terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. 

Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas 

adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan 

berbudaya pendidikan yang kuat. 

6. Pengembangan Keterampilan Hidup 

Pengembangan keterampilan hidup merupakan bagian integral 

dari pendidikan modern yang holistik. Hal ini mencakup berbagai 

keterampilan praktis, sosial, dan emosional yang penting bagi 

keberhasilan individu di dalam dan di luar lingkungan pendidikan 

formal. Beberapa aspek utama dari pengembangan keterampilan hidup 

meliputi: 

a. Keterampilan Komunikasi.  Kemampuan untuk berkomunikasi 

secara efektif, baik lisan maupun tertulis, adalah kunci dalam 

berbagai konteks kehidupan, termasuk di tempat kerja, dalam 

hubungan sosial, dan dalam memecahkan masalah. 

b. Keterampilan Pemecahan Masalah. Kemampuan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan 

cara yang sistematis dan kreatif. 

c. Keterampilan Kritis. Kemampuan untuk memikirkan secara kritis, 

mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang 

informasional dan rasional. 

d. Keterampilan Kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan 

orang lain, memimpin tim, dan menghargai keragaman pendapat dan 

pengalaman. 

e. Keterampilan Manajemen Waktu dan Stres. Kemampuan untuk 

mengatur waktu secara efektif, mengelola stres, dan tetap produktif 

dalam lingkungan yang sibuk. 
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f. Keterampilan Finansial. Pemahaman tentang manajemen keuangan 

pribadi, termasuk pengelolaan anggaran, tabungan, dan investasi. 

g. Keterampilan Teknologi. Kemampuan untuk menggunakan 

teknologi dengan cermat dan efektif dalam berbagai konteks, dari 

pekerjaan hingga kehidupan pribadi. 

Pengembangan keterampilan hidup ini tidak hanya meningkatkan 

kualitas hidup individu, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk 

menghadapi tantangan dunia modern yang cepat berubah dan 

kompetitif. Pendidikan modern yang berhasil harus mencakup aspek-

aspek ini untuk memberdayakan siswa menjadi individu yang mandiri 

dan produktif di masyarakat global saat ini. 

7. Evaluasi Berbasis Kinerja 

Dalam konteks pendidikan modern, "Evaluasi Berbasis Kinerja" 

merujuk pada pendekatan evaluasi yang berfokus pada pencapaian hasil 

konkret dan kemajuan siswa, bukan hanya pada pengukuran 

pengetahuan atau keterampilan secara tradisional. Berikut adalah 

beberapa karakteristik utama dari evaluasi berbasis kinerja dalam 

pendidikan modern: 

a. Orientasi pada Tujuan Pembelajaran. Evaluasi berbasis kinerja 

menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat berupa kemampuan untuk menerapkan 

pengetahuan dalam konteks nyata, keterampilan sosial, atau 

kemampuan untuk memecahkan masalah. 

b. Pengukuran Hasil yang Beragam. Selain mengukur pengetahuan 

akademis, evaluasi berbasis kinerja juga memperhitungkan 

keterampilan praktis, sikap, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini 

memungkinkan pendidik untuk memahami secara holistik 

bagaimana siswa mengintegrasikan dan mengaplikasikan 

pengetahuan mereka. 

c. Pendekatan Formatif. Evaluasi berbasis kinerja sering kali bersifat 

formatif, yang berarti tujuannya lebih kepada memberikan umpan 

balik yang konstruktif kepada siswa untuk meningkatkan kinerja 

mereka di masa depan. Hal ini lebih dari sekadar memberi peringkat 

atau nilai, tetapi juga mencakup proses pembelajaran yang 

berkelanjutan. 

d. Keterlibatan Siswa. Proses evaluasi berbasis kinerja sering 

melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan dan refleksi 

terhadap kemajuan mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong siswa 

untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka dan 

mengembangkan kemandirian dalam proses belajar. 

e. Konteks yang Relevan. Evaluasi ini mencoba menciptakan konteks 

evaluasi yang lebih relevan dengan dunia nyata, mempersiapkan 
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siswa untuk menghadapi tantangan di luar lingkungan pendidikan 

formal. 

f. Teknologi dan Inovasi. Penggunaan teknologi sering kali 

mendukung implementasi evaluasi berbasis kinerja dengan 

memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, analisis yang 

lebih mendalam, dan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa 

dan pendidik. 

Evaluasi berbasis kinerja dalam pendidikan modern tidak hanya 

mengukur apa yang siswa ketahui, tetapi juga bagaimana mereka dapat 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi dunia nyata. Hal ini 

mendukung visi pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan 

kebutuhan masa kini dan masa depan. 
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BAB V  

MODEL MODERNISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAYAH 

PERSPEKTIF AL-QURAN 

 

Pendidikan Dayah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam 

yang memiliki akar sejarah kuat dalam membentuk keilmuan dan karakter 

santri di Aceh. Sebagai lembaga yang berfokus pada pembelajaran ilmu 

agama, Dayah telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga tradisi 

keislaman masyarakat. Namun, dengan berkembangnya zaman, muncul 

tantangan baru yang menuntut modernisasi dalam pengelolaan dan 

manajemen pendidikan di Dayah. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, 

serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan menjadi faktor 

utama yang mendorong perlunya pembaruan dalam sistem manajemen 

pendidikan Dayah. 

Modernisasi manajemen pendidikan tidak berarti meninggalkan nilai-

nilai tradisional yang menjadi ciri khas Dayah, melainkan sebuah upaya 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Dalam perspektif Al-Qur‘an, pengelolaan pendidikan harus 

berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mendukung kemajuan ilmu 

pengetahuan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena 

itu, penting untuk mengkaji model modernisasi manajemen pendidikan 

Dayah yang tetap berpijak pada ajaran Al-Qur‘an, agar mampu menjawab 

tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. 
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 Model Modernisasi Pembaharuan (Tajdîd) Manajemen Pendidikan A.

Dayah 

Model modernisasi pembaharuan (Tajdîd) manajemen pendidikan 

Dayah adalah upaya untuk mengembalikan sistem pendidikan Islam pada 

tujuan aslinya, yang berfokus pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam 

yang murni, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah 

Nabi Muhammad saw. Secara literal, Tajdīd berarti pembaharuan, namun 

dalam konteks pendidikan Islam, Tajdīd lebih mengarah pada upaya 

mengembalikan pendidikan kepada esensinya, yaitu mendidik umat Islam 

untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang benar 

dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaharuan dalam manajemen 

pendidikan Dayah diperlukan agar sistem pendidikan ini dapat tetap 

relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan dunia modern tanpa 

mengurangi kekuatan nilai-nilai agama. 

Tajdīd dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menghilangkan 

praktik-praktik yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, 

serta mengembalikan pendidikan kepada prinsip-prinsip asli yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam konteks pendidikan Dayah, ini 

berarti memperbaiki metode pengajaran, struktur organisasi, dan 

kurikulum agar sesuai dengan tuntutan zaman, namun tetap memegang 

teguh ajaran Islam yang sejati. Pembaharuan ini tidak dimaksudkan untuk 

mengubah ajaran agama, melainkan untuk menyempurnakan cara 

pendidikan agar lebih efektif dan relevan dengan perkembangan sosial, 

ekonomi, dan teknologi saat ini. 

Tajdīd dalam pendidikan Dayah juga mencakup upaya untuk 

menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan umat Islam yang terus 

berkembang. Dalam sejarah Islam, pemikiran tokoh-tokoh seperti 

Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani menjadi contoh nyata 

bagaimana mereka berusaha menghidupkan kembali semangat Islam dan 

mengadaptasinya dengan ilmu pengetahuan modern tanpa mengubah inti 

ajaran agama. Konsep Tajdīd yang diterapkan oleh para pemikir ini 

relevan dengan penerapan pembaharuan dalam pendidikan Dayah, yang 

harus menggabungkan nilai-nilai Islam yang murni dengan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat. 

Dalam konteks Dayah, Tajdīd bertujuan untuk mengembalikan 

pendidikan kepada tujuan utamanya, yaitu untuk menghasilkan generasi 

yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga 

mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Hal ini 

termasuk dalam meningkatkan kualitas pengajaran, efisiensi manajerial, 

dan penggunaan teknologi yang mendukung proses belajar mengajar. 

Manajemen pendidikan Dayah yang modern harus mampu memberikan 

pendidikan yang komprehensif, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan 
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keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan 

dunia kerja. 

Strategi yang dapat dilakukan dalam pembaharuan Dayah adalah 

sebagai berikut:1 

1. Penerapan Kurikulum yang Lebih Dinamis dan Relevan 

Penerapan kurikulum yang lebih dinamis dan relevan dengan 

kebutuhan zaman juga menjadi bagian dari Tajdīd dalam manajemen 

pendidikan Dayah. Kurikulum yang diterapkan di Dayah tidak hanya 

berfokus pada pengajaran agama semata, tetapi juga mencakup 

pelajaran-pelajaran lain yang berguna untuk kehidupan praktis, seperti 

keterampilan hidup, kewirausahaan, dan pengembangan karakter. 

Dengan kurikulum yang lebih holistik ini, siswa akan dibekali dengan 

pengetahuan yang lebih luas, serta keterampilan yang memadai untuk 

beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang, tanpa kehilangan 

fokus pada ajaran Islam yang mendalam. 

2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik 

peningkatan kualitas tenaga pendidik di Dayah juga menjadi hal 

yang sangat penting dalam menerapkan Tajdīd. Guru-guru di Dayah 

perlu dilatih untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar 

serta memperkenalkan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan 

perkembangan zaman. Pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam hal 

pedagogi dan penggunaan teknologi pendidikan sangat diperlukan agar 

mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Dengan 

demikian, guru tidak hanya menjadi pengajar agama, tetapi juga 

fasilitator yang dapat membantu siswa berkembang secara maksimal. 

3. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan 

Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga merupakan bagian 

dari Tajdīd yang dapat mendukung efektivitas pendidikan Dayah. 

Dengan memanfaatkan teknologi, Dayah dapat menghadirkan metode 

pengajaran yang lebih variatif dan interaktif, seperti penggunaan 

platform e-learning, multimedia, dan aplikasi pendidikan yang 

mendukung pembelajaran. Teknologi ini dapat memperkaya 

pengalaman belajar bagi siswa dan membuka akses yang lebih luas 

terhadap ilmu pengetahuan. Integrasi teknologi ini tidak hanya 

memodernisasi cara mengajar, tetapi juga membuat pendidikan Dayah 

lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan. 

4. Pembaharuan dalam Struktur Organisasi dan Administrasi Dayah 

Salah satu aspek penting dari Tajdīd dalam manajemen 

pendidikan Dayah adalah pembaharuan dalam struktur organisasi dan 

                                                 
1
Tgk. Helmi Abubakar, ―Manajemen Pendidikan Dayah Jamiah Al- Aziziyah Bate 

Iliek Kec. Samalanga, Bireuen,‖ Jurnal At-Tarbiyah 2 (2016): 160–87. 
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administrasi Dayah. Banyak Dayah yang masih mengandalkan metode 

pengelolaan yang tradisional, sehingga tidak mampu memenuhi 

tuntutan zaman. Dalam proses Tajdīd, penting untuk memperkenalkan 

sistem manajerial yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi. 

Pembaharuan ini akan mempermudah pengelolaan sumber daya 

manusia, keuangan, dan evaluasi pendidikan, serta memungkinkan 

pengajaran yang lebih sistematis dan terorganisir. 

Namun, penerapan Tajdīd dalam pendidikan Dayah tidak tanpa 

tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya resistensi terhadap 

perubahan dari sebagian pihak yang lebih memilih cara-cara lama dalam 

mengelola pendidikan Dayah. Selain itu, keterbatasan dana dan sumber 

daya manusia juga seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan 

Tajdīd. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak yang 

terlibat dalam pendidikan Dayah, termasuk pimpinan Dayah, guru, orang 

tua, dan masyarakat, dalam merancang dan menerapkan pembaharuan ini. 

Proses Tajdīd yang melibatkan banyak pihak akan lebih mudah diterima 

dan dijalankan dengan sukses. 

Sebagai kesimpulan, Tajdīd dalam manajemen pendidikan Dayah 

adalah upaya untuk mengembalikan pendidikan Islam kepada tujuan 

aslinya, yaitu mendidik umat Islam dengan cara yang benar sesuai dengan 

ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Melalui pembaharuan dalam struktur 

organisasi, kurikulum, penggunaan teknologi, dan peningkatan kualitas 

guru, Dayah dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami 

ajaran agama secara mendalam, tetapi juga siap menghadapi tantangan 

zaman. Proses Tajdīd ini harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan 

kebutuhan zaman dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam 

yang sejati, agar pendidikan Dayah dapat terus berkembang dan 

memberikan manfaat bagi umat Islam. 

 Model Modernisasi Perubahan (Taghyîr) Manajemen Pendidikan B.

Dayah 

Model modernisasi perubahan (taghyîr) dalam manajemen 

pendidikan Dayah adalah suatu pendekatan yang menekankan perubahan 

sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menyesuaikan diri dengan 

tantangan dan perkembangan zaman, baik dalam aspek kurikulum, metode 

pengajaran, maupun infrastruktur pendukung pendidikan. Taghyîr secara 

harfiah berarti perubahan, dan dalam konteks pendidikan Islam, Taghyir  

mengacu pada upaya untuk mengubah sistem dan struktur pendidikan 

yang ada, guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan relevan 

dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini. Berbeda dengan 

Tajdīd yang lebih berfokus pada pembaharuan untuk mengembalikan 

pendidikan Islam pada tujuan aslinya, Taghyir  lebih menekankan 
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perubahan yang lebih luas dan radikal, yang diperlukan untuk menjawab 

tantangan dunia modern. 

Perubahan dalam Taghyîr dalam pendidikan Dayah melibatkan 

pembaruan yang lebih besar, mulai dari cara pengajaran, kurikulum, 

hingga sistem administrasi yang ada. Sistem pendidikan Dayah yang 

masih mengandalkan metode tradisional, yang cenderung kaku dan tidak 

fleksibel, perlu diubah agar dapat menghasilkan lulusan yang siap 

menghadapi tantangan global. Taghyîr dalam pendidikan Dayah bukan 

sekadar penyesuaian kecil terhadap metode yang ada, tetapi merupakan 

upaya perubahan struktural yang dapat mencakup pengenalan teknologi 

pendidikan, peningkatan keterampilan praktis, serta penyesuaian materi 

pelajaran dengan kebutuhan zaman. 

1. Perubahan Kurikulum Dayah 

Dalam konteks Taghyîr, perubahan kurikulum menjadi sangat 

penting. Kurikulum pendidikan Dayah yang selama ini banyak 

berfokus pada pengajaran agama secara tradisional perlu diperbaharui 

dengan memasukkan mata pelajaran yang lebih relevan dengan 

kebutuhan global, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan 

keterampilan hidup. Selain itu, perlu ada penekanan pada 

pengembangan karakter dan keterampilan sosial yang dibutuhkan oleh 

siswa untuk menghadapi dunia yang lebih kompleks dan beragam. Oleh 

karena itu, perubahan kurikulum harus mempertimbangkan tidak hanya 

aspek agama, tetapi juga pengetahuan umum yang dapat membantu 

siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

2. Perubahan Metode Pengajaran Dayah 

Selain perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran juga perlu 

mengalami perubahan. Metode pengajaran tradisional yang berfokus 

pada ceramah atau hafalan harus digantikan dengan metode yang lebih 

aktif dan partisipatif. Misalnya, penggunaan teknologi seperti 

pembelajaran berbasis multimedia, aplikasi pembelajaran, dan metode 

diskusi kelompok bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan 

efektif. Penerapan metode pengajaran yang interaktif dan berbasis pada 

kebutuhan siswa akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

belajar, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah. 

3. Perubahan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan 

Taghyîr dalam manajemen pendidikan Dayah juga mencakup 

perubahan dalam pengelolaan lembaga pendidikan itu sendiri. Banyak 

Dayah yang masih mengelola kegiatan pendidikan mereka secara 

tradisional dengan struktur organisasi yang tidak efisien dan tidak 

berbasis data. Dalam model Taghyîr, penting untuk memperkenalkan 

sistem manajemen yang lebih modern dan berbasis teknologi, seperti 
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penggunaan sistem informasi manajemen sekolah yang memungkinkan 

pengelolaan data akademik, keuangan, dan sumber daya manusia 

dengan lebih efisien. Dengan sistem manajerial yang lebih baik, Dayah 

dapat meningkatkan kualitas operasional dan memberikan pengalaman 

belajar yang lebih baik bagi siswa. 

4. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pengembangan Profesionalisme 

Guru 

Peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan 

profesionalisme guru juga merupakan bagian penting dari Taghyir  

dalam pendidikan Dayah. Guru sebagai elemen kunci dalam proses 

pembelajaran perlu dilatih dan diberikan pelatihan yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar. Program 

pelatihan guru yang berfokus pada pengembangan kompetensi 

pedagogis, teknologi pendidikan, dan pengelolaan kelas dapat 

meningkatkan kualitas pengajaran di Dayah. Dengan kualitas 

pengajaran yang lebih baik, siswa dapat lebih mudah memahami materi 

yang diajarkan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. 

Salah satu tantangan besar dalam menerapkan Taghyir  adalah 

resistensi terhadap perubahan yang ada, terutama dari pihak yang sudah 

terbiasa dengan sistem yang lama. Beberapa pengelola Dayah atau bahkan 

sebagian guru mungkin merasa bahwa perubahan ini akan mengancam 

tradisi yang sudah berjalan lama. Oleh karena itu, penting untuk 

melibatkan semua pihak dalam proses perubahan ini, termasuk guru, orang 

tua, dan masyarakat. Sosialisasi yang baik tentang manfaat perubahan dan 

pembaharuan dalam pendidikan Dayah akan mempermudah transisi 

menuju sistem yang lebih modern dan efektif. 

Dalam konteks Taghyîr, perubahan tidak hanya terbatas pada aspek 

pengajaran dan pengelolaan, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur 

fisik yang ada. Dayah yang masih menggunakan fasilitas yang terbatas 

atau kurang memadai perlu melakukan perbaikan fisik, seperti penyediaan 

ruang kelas yang nyaman, akses internet, serta fasilitas pendukung lainnya 

yang dapat mendukung proses pembelajaran. Fasilitas yang lebih baik 

dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan 

kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan 

yang diberikan. 

Taghyîr juga dapat mencakup perubahan dalam cara Dayah 

berinteraksi dengan masyarakat dan dunia luar. Dalam dunia yang 

semakin terhubung, penting bagi Dayah untuk membuka diri terhadap 

kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, organisasi non-pemerintah, 

dan sektor bisnis untuk memperluas jaringan dan sumber daya. Dengan 

kerjasama yang baik, Dayah dapat memperoleh dukungan yang lebih 
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besar dalam hal pembiayaan, fasilitas, dan kesempatan bagi siswa untuk 

mengembangkan potensi mereka di luar lingkungan Dayah. 

Sebagai kesimpulan, Taghyîr dalam manajemen pendidikan Dayah 

adalah proses perubahan yang menyeluruh yang mencakup pembaruan 

dalam kurikulum, metode pengajaran, sistem administrasi, pengembangan 

profesionalisme guru, dan infrastruktur pendidikan. Perubahan ini 

bertujuan untuk menjadikan pendidikan Dayah lebih relevan, efektif, dan 

mampu memenuhi kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran 

Islam. Meskipun proses perubahan ini penuh dengan tantangan, namun 

dengan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak, 

Taghyîr dapat membawa pendidikan Dayah menuju sistem yang lebih 

modern dan berkualitas. 

 Model Modernisasi Pergantian (Tabdîl) Manajemen Pendidikan C.

Dayah 

Model modernisasi pergantian (Tabdîl) dalam manajemen 

pendidikan Dayah merupakan pendekatan yang fokus pada penggantian 

sistem atau struktur yang sudah ada dengan sesuatu yang baru, baik dalam 

aspek kurikulum, metode pengajaran, maupun kebijakan manajerial. 

Berbeda dengan Tajdīd yang berorientasi pada pembaharuan untuk 

mengembalikan pendidikan Islam pada prinsip-prinsip aslinya dan 

Taghyir  yang berfokus pada perubahan atau modifikasi sistem yang ada, 

Tabdîl mengacu pada upaya menggantikan elemen-elemen tertentu dalam 

sistem pendidikan dengan elemen yang lebih sesuai atau lebih efisien, baik 

secara fungsional maupun kontekstual. 

Tabdîl dalam pendidikan Islam tidak hanya melihat perubahan 

sebagai proses penyesuaian atau pembaharuan, tetapi lebih pada 

penggantian elemen-elemen yang sudah tidak relevan atau kurang efektif 

dengan alternatif yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai 

contoh, di dalam manajemen pendidikan Dayah, Tabdîl bisa berarti 

penggantian metode pengajaran yang sudah lama digunakan dengan 

metode yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup penggantian cara-cara 

pengajaran tradisional yang mungkin sudah tidak lagi efektif dengan 

metode berbasis teknologi, seperti pembelajaran daring, penggunaan 

multimedia dalam kelas, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Tabdîl juga dapat diterapkan dalam aspek kurikulum. 

Dalam sistem pendidikan Dayah yang tradisional, seringkali kurikulum 

lebih terfokus pada pengajaran ilmu agama dengan pendekatan yang lebih 

statis. Namun, dengan Tabdîl, kurikulum yang ada digantikan atau 

disesuaikan dengan kurikulum yang lebih dinamis, yang tidak hanya 

mencakup pelajaran agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, 
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teknologi, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk berkompetisi di 

dunia modern. Dengan mengganti kurikulum yang terlalu sempit dengan 

kurikulum yang lebih komprehensif, Dayah dapat memberikan pendidikan 

yang lebih relevan dan dapat membekali siswa dengan keterampilan yang 

lebih holistik. 

1. Penggantian Sistem Administrasi 

Tabdîl dalam manajemen pendidikan Dayah juga dapat 

melibatkan penggantian sistem administrasi yang kurang efisien. 

Banyak Dayah yang masih mengelola kegiatan pendidikan dengan cara 

yang sangat manual dan tidak terorganisir dengan baik. Tabdîl dapat 

berupa penggantian sistem administrasi yang konvensional dengan 

sistem berbasis teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak 

manajemen pendidikan untuk mempermudah pengelolaan data 

akademik, keuangan, dan absensi siswa. Sistem manajemen yang lebih 

modern akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta 

memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan 

pendidikan di Dayah. 

2. Penggantian Struktur Organisasi Pendidikan 

Selain itu, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, 

Tabdîl juga bisa melibatkan penggantian atau perombakan struktur 

organisasi pendidikan. Dayah yang memiliki struktur organisasi yang 

sudah tidak efektif perlu menggantinya dengan struktur yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Misalnya, pengelolaan 

guru dan staf pengajar yang lebih terstruktur dengan pembagian tugas 

yang jelas, serta adanya tim manajemen yang bertanggung jawab atas 

berbagai aspek pendidikan, bisa memaksimalkan kualitas pendidikan di 

Dayah. Dalam hal ini, Tabdîl mengarah pada penggantian atau 

reorganisasi elemen-elemen struktural yang tidak mendukung 

efektivitas pendidikan. 

3. Penggantian Metode Evaluasi Dan Penilaian Siswa 

Penggantian dalam model Tabdîl juga mencakup perubahan 

dalam metode evaluasi dan penilaian terhadap siswa. Sistem penilaian 

yang terlalu berfokus pada ujian tulis yang tradisional dan tidak 

mengakomodasi berbagai kecerdasan siswa perlu digantikan dengan 

sistem evaluasi yang lebih holistik. Penggantian sistem penilaian ini 

bisa mencakup penggunaan penilaian berbasis portofolio, evaluasi 

berbasis proyek, atau penilaian formatif yang lebih berorientasi pada 

perkembangan individu siswa. Dengan sistem evaluasi yang lebih 

beragam, guru dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi dan 

kebutuhan masing-masing siswa. 

4. Penggantian Cara Pemanfaatan Fasilitas Fisik 
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Selain itu, Tabdîl juga melibatkan penggantian dalam cara 

pemanfaatan fasilitas fisik yang ada di Dayah. Beberapa Dayah masih 

menggunakan fasilitas yang sangat terbatas, yang menghambat proses 

belajar mengajar. Penggantian fasilitas yang lebih baik dan modern, 

seperti ruang kelas yang nyaman, ruang laboratorium yang lengkap, 

dan akses internet yang memadai, merupakan langkah penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan fasilitas yang lebih baik, 

siswa akan lebih tertarik dan nyaman dalam mengikuti proses 

pembelajaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran itu sendiri. 

5. Penggantian Cara Berinteraksi dengan Masyarakat dan Lingkungan 

Sekitar. 

Tabdîl dalam manajemen pendidikan Dayah juga mengarah pada 

penggantian cara Dayah berinteraksi dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Penggantian dalam konteks ini melibatkan 

penguatan hubungan dengan orang tua, alumni, dan masyarakat, serta 

melibatkan mereka dalam proses pendidikan secara aktif. Dayah yang 

lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat akan lebih mudah 

memperoleh dukungan dalam bentuk sumber daya, dana, dan 

kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka di luar 

lingkungan Dayah. Hal ini bisa dilakukan dengan menggantikan 

pendekatan yang lebih tertutup dengan pendekatan yang lebih inklusif 

dan kolaboratif. 

Penggantian yang dilakukan dalam model Tabdîl juga harus 

mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat. Meskipun 

perubahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun 

perubahan tersebut harus tetap sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi 

yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Tabdîl dalam manajemen 

pendidikan Dayah tidak berarti penggantian secara total, melainkan 

penyesuaian dengan mengganti elemen yang tidak relevan dan 

menggantinya dengan elemen yang lebih sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang menjadi 

dasar pendidikan di Dayah. 

Tabdîl dalam manajemen pendidikan Dayah adalah proses 

penggantian elemen-elemen yang ada dalam sistem pendidikan dengan 

elemen baru yang lebih efektif dan relevan. Proses ini tidak hanya 

mencakup perubahan dalam aspek kurikulum dan pengajaran, tetapi juga 

penggantian dalam struktur organisasi, sistem administrasi, metode 

evaluasi, dan fasilitas fisik. Tabdîl bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan Dayah agar lebih siap menghadapi tantangan zaman dan 

memberikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. 



284 

 

 

 Model Modernisasi Perbaikan (Ishlȃh) Manajemen Pendidikan D.

Dayah 

Model modernisasi perbaikan (Ishlȃh) dalam manajemen pendidikan 

Dayah berfokus pada proses perbaikan dan reformasi untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan secara bertahap, tanpa melakukan perubahan drastis 

yang dapat mengganggu sistem yang sudah berjalan. Ishlȃh, yang secara 

harfiah berarti perbaikan, dalam konteks pendidikan Islam, lebih 

berorientasi pada upaya untuk memperbaiki kekurangan dan memperbaiki 

aspek-aspek yang tidak berfungsi dengan baik dalam sistem pendidikan 

Dayah. Berbeda dengan Tajdīd yang berfokus pada pembaharuan untuk 

mengembalikan pendidikan kepada ajaran asli Islam, Taghyir yang 

berfokus pada perubahan sistem yang lebih besar, dan Tabdîl yang 

mengacu pada penggantian elemen-elemen yang ada dengan yang baru, 

Ishlȃh lebih menekankan pada perbaikan berkelanjutan yang bersifat 

progresif. 

Ishlȃh dalam manajemen pendidikan Dayah menuntut adanya 

pemahaman yang mendalam tentang kondisi yang ada saat ini, serta 

kesiapan untuk melakukan perbaikan secara bertahap. Proses perbaikan ini 

sering kali dimulai dari identifikasi masalah yang ada dalam sistem 

pendidikan Dayah, seperti kelemahan dalam pengajaran, kurikulum yang 

tidak lagi relevan, atau kurangnya keterampilan manajerial dalam 

pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, Ishlȃh menekankan 

pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada untuk mengetahui 

bagian-bagian yang perlu diperbaiki tanpa harus mengubah semuanya 

secara radikal. 

1. Perbaikan Kurikulum Pendidikan 

Ishlȃh juga dapat dilakukan dalam perbaikan kurikulum 

pendidikan Dayah. Beberapa Dayah mungkin masih menggunakan 

kurikulum yang sudah lama, yang berfokus pada ilmu agama tanpa 

memperhatikan relevansi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masa 

kini. Melalui Ishlȃh, kurikulum tersebut dapat diperbaiki secara 

bertahap dengan menambahkan mata pelajaran yang lebih sesuai 

dengan perkembangan zaman, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kewirausahaan, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan siswa untuk 

berkompetisi di dunia global. Meskipun ada penambahan elemen-

elemen baru, tujuan utama kurikulum tetap harus sejalan dengan misi 

pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan karakter dan 

kedalaman ilmu agama. 

2. Perbaikan Kualitas Pengajaran 

Perbaikan dalam sistem pendidikan Dayah melalui Ishlȃh dapat 

dimulai dengan memperbaiki kualitas pengajaran. Salah satu aspek 

yang sering ditemukan di Dayah adalah kurangnya kualitas pengajaran 
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yang disebabkan oleh keterbatasan keterampilan pedagogik dari para 

pengajar. Oleh karena itu, Ishlȃh dalam konteks ini bisa mencakup 

program pelatihan yang terus menerus bagi para guru untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar, serta memberikan 

mereka pengetahuan terbaru tentang metode pembelajaran yang lebih 

efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelatihan ini dapat meliputi 

penguasaan teknologi pendidikan, pengajaran berbasis kompetensi, 

serta metode pembelajaran yang lebih interaktif. 

Penerapan Ishlȃh dalam pengajaran adalah penerapan metode 

proyek di Dayah Modern. Metode ini memungkinkan santri untuk lebih 

aktif dalam proses pembelajaran melalui penelitian, diskusi, dan 

kolaborasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima informasi 

secara pasif, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan 

masalah, dan bekerja sama dalam tim. Cara ini membuat pembelajaran 

lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga santri lebih memahami materi 

yang diajarkan. 

Ishlȃh dalam pengajaran dapat dilakukan melalui penerapan 

teknologi dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Penggunaan 

platform digital seperti Learning Management System (LMS) untuk 

memberikan akses materi, tugas, dan diskusi secara daring. Dengan 

teknologi ini, siswa dapat belajar secara fleksibel dan mandiri, 

sementara guru dapat memantau perkembangan mereka dengan lebih 

efisien. Integrasi teknologi ini juga memungkinkan pendekatan 

pembelajaran yang lebih variatif, seperti penggunaan video interaktif, 

simulasi, dan gamifikasi dalam pembelajaran. 

Ishlȃh dalam pengajaran juga dapat dilakukan melalui penerapan 

pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Pendidikan tidak hanya 

berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak 

dan moral siswa. Program seperti mentoring keagamaan, pembiasaan 

ibadah harian, serta kegiatan sosial di lingkungan sekolah menjadi 

bagian dari upaya perbaikan dalam sistem pendidikan. Hal ini bertujuan 

agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki 

kepribadian yang baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. 

3. Perbaikan dalam Manajemen Dayah 

Di sisi lain, perbaikan dalam manajemen Dayah juga merupakan 

bagian integral dari Ishlȃh. Banyak Dayah yang memiliki sistem 

administrasi yang belum optimal, seperti pengelolaan data siswa yang 

masih dilakukan secara manual, pengaturan jadwal yang tidak efisien, 

atau keuangan yang tidak transparan. Melalui Ishlȃh, proses-proses 

administratif ini dapat diperbaiki dengan menggunakan teknologi 

informasi untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, pengelolaan data 

akademik, keuangan, absensi, dan komunikasi dengan orang tua dapat 
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dilakukan dengan sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan 

pengelolaan yang lebih terstruktur dan transparan. 

4. Perbaikan dalam Infrastruktur Fisik 

Ishlȃh dalam pendidikan Dayah juga mengarah pada perbaikan 

dalam infrastruktur fisik. Meskipun tidak secepat perubahan atau 

penggantian (Tabdîl), perbaikan fasilitas fisik yang ada, seperti ruang 

kelas yang lebih nyaman, perbaikan sarana dan prasarana, serta 

penyediaan teknologi yang mendukung pembelajaran, menjadi penting 

dalam upaya perbaikan secara keseluruhan. Infrastruktur yang lebih 

baik akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi 

siswa dan guru, serta memungkinkan implementasi kurikulum yang 

lebih baik. 

Selain itu, Ishlȃh juga memperhatikan perbaikan dalam 

pengembangan karakter siswa. Pendidikan Dayah tidak hanya berfokus 

pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pada pengembangan moral dan 

etika. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek pembentukan karakter 

siswa, seperti membangun kebiasaan baik, kedisiplinan, dan rasa tanggung 

jawab, perlu dilakukan secara bertahap. Melalui pendekatan yang lebih 

sistematis dan terstruktur dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan 

positif sehari-hari, siswa dapat diajarkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi 

kehidupan mereka di masa depan. 

Ishlȃh dalam manajemen pendidikan Dayah juga melibatkan 

perbaikan dalam hubungan antara Dayah dengan orang tua dan 

masyarakat. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh Dayah adalah 

kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua. 

Untuk memperbaikinya, Dayah dapat mengadakan pertemuan rutin 

dengan orang tua, menyelenggarakan forum diskusi, atau menggunakan 

platform digital untuk berbagi informasi tentang perkembangan akademik 

dan kegiatan siswa. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Dayah 

dan orang tua, proses pendidikan akan menjadi lebih terpadu dan 

memberikan dampak yang lebih positif bagi perkembangan siswa. 

Perbaikan dalam sistem evaluasi dan penilaian siswa juga 

merupakan bagian dari Ishlȃh. Banyak Dayah yang masih mengandalkan 

sistem ujian yang konvensional dan tidak cukup menilai seluruh aspek 

kemampuan siswa. Ishlȃh dapat mencakup pengembangan sistem evaluasi 

yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan penilaian berbasis 

portofolio, penilaian kompetensi, serta evaluasi berbasis proyek yang lebih 

berorientasi pada hasil belajar siswa secara keseluruhan. 

Ishlȃh dalam manajemen pendidikan Dayah adalah sebuah proses 

perbaikan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Berbeda dengan 

Tajdîd yang bertujuan untuk mengembalikan pendidikan Islam pada 

tujuan aslinya, Taghyîr yang fokus pada perubahan besar, dan Tabdîl yang 
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mengarah pada penggantian elemen-elemen yang ada, Ishlȃh lebih 

mengutamakan perbaikan dan reformasi yang dilakukan dengan 

pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap. Melalui Ishlȃh, kualitas 

pendidikan Dayah dapat meningkat seiring berjalannya waktu, dengan 

tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip dasar pendidikan Islam yang 

telah ada. 

Dari pembahasan model Modernisasi Manaemen Pendidikan diatas 

dapat disimpulkan bahwa Modernisasi manajemen pendidikan Dayah yang 

berbasis pada perspektif Al-Qur'an merupakan langkah strategis dalam 

menjawab tuntutan zaman, sekaligus menjaga kelangsungan tradisi 

keislaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, 

seperti perencanaan yang matang, kepemimpinan yang visioner, serta sistem 

evaluasi yang berkelanjutan, Dayah dapat meningkatkan kualitas 

pendidikannya tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam. Al-

Qur'an sendiri telah memberikan panduan dalam mengelola pendidikan 

dengan menekankan pentingnya ilmu, kepemimpinan yang amanah, serta 

pembelajaran yang berbasis pada kebijaksanaan dan kesabaran. 

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, 

termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah, untuk merancang model 

manajemen yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan 

esensi keislaman Dayah. Modernisasi yang berbasis pada nilai-nilai Al-

Qur'an akan memastikan bahwa pendidikan Dayah tetap relevan, kompetitif, 

dan mampu mencetak generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga 

berakhlak mulia. Semoga kajian ini dapat menjadi inspirasi bagi 

pengembangan sistem pendidikan Islam yang lebih maju dan tetap 

berlandaskan pada ajaran Ilahi. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

 Kesimpulan A.

Setelah melakukan penelitian tentang modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah, dari bab I sampai bab V, disertasi ini menyimpulkan 

bahwa model modernisasi manajemen pendidikan Dayah mencakup hal 

hal  berikut ini yaitu, penerapan konsep Tajdîd (pembaharuan) melalui 

integrasi antara Dayah tradisional dan Dayah modern, yang menjadikan 

kurikulum yang ada pada kedua Dayah Tradisional dan Modern sebagai 

kurikulum  yang harmonis, di mana materi agama dipadukan dengan 

pelajaran umum. Konsep Taghyîr (perubahan) terlihat dari penyesuaian 

metode pengajaran yang memasukkan teknologi dan pendekatan interaktif, 

sehingga relevan dengan tuntutan zaman. Tabdîl (penggantian) 

diwujudkan dalam transformasi struktur manajemen, seperti pembentukan 

Dewan Masyayikh dan pengelolaan administrasi yang lebih profesional. 

Sedangkan Ishlȃh (perbaikan) dilakukan melalui upaya penjaminan mutu, 

akreditasi, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Undang-

Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019. 

Disertasi ini juga menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: 

1. Diskursus modernisasi modernisasi manajemen pendidikan Dayah 

mencakup dua pendekatan utama. Pertama, integrasi manajemen Dayah 

Tradisional dan Modern, yang menggabungkan kurikulum agama dan 

umum. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi dan 

metode pembelajaran modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai 

tradisional. Integrasi ini memperkuat pengetahuan agama dan 
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membekali santri dengan keterampilan zaman. Kedua, penyesuaian 

dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mewajibkan 

pembaruan kurikulum. Dayah Tradisional menambah pelajaran umum, 

dan Dayah Modern memperkuat materi agama, dengan peningkatan 

manajemen dan metode pembelajaran inovatif. 

2. Profil manajemen pendidikan Dayah mencerminkan karakteristik unik 

sesuai dengan pendekatan masing-masing. Pada Dayah tradisional, 

sistem pendidikan cenderung mempertahankan metode yang 

diwariskan secara turun-temurun dengan fokus pada pendidikan agama 

berbasis kitab kuning serta proses pembelajaran yang mengutamakan 

interaksi langsung antara guru dan santri. Struktur manajemen 

didominasi oleh pimpinan Dayah yang memiliki tanggung jawab penuh 

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dayah modern 

mengintegrasikan pendidikan agama dengan kurikulum umum, seperti 

ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa, serta menerapkan teknologi 

informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan. 

Struktur manajemen Dayah modern lebih terorganisasi dan mengacu 

pada standar pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang 

sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. 

3. Isyarat Al-Qur‘an tentang modernisasi pendidikan mencakup Tajdīd 

(pembaharuan) yang merupakan pada usaha memperbarui pemahaman 

dan praktik pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam, Taghyîr (perubahan) yaitu 

proses transformasi yang bertujuan menggeser paradigma atau metode 

yang sudah tidak relevan menuju pendekatan yang lebih sesuai dan 

efektif, Tabdîl (penggantian) yang merupakan penggantian sistem, 

metode, atau kebijakan lama dengan yang baru untuk mencapai 

efisiensi dan relevansi dalam pendidikan, dan  Ishlȃh (perbaikan) yang 

menekankan pada penyempurnaan aspek-aspek tertentu dalam 

pendidikan yang masih memerlukan pembenahan agar lebih optimal 

dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an 

 Saran B.

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih lanjut 

dalam bentuk regulasi yang mendukung modernisasi manajemen 

pendidikan Dayah serta penyediaan fasilitas yang memadai. Selain itu, 

perlunya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para 

pendidik dan pengelola Dayah agar mereka siap mengimplementasikan 

modernisasi dalam manajemen pendidikan. 
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2. Bagi Pengelola dan Pendidik Dayah 

Pengelola dan pendidik Dayah disarankan untuk lebih terbuka 

terhadap perubahan dan inovasi dalam manajemen pendidikan. 

Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, serta mengintegrasikan 

teknologi dalam proses pembelajaran akan sangat membantu dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Dayah. 

3. Penelitian Lanjutan 

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk fokus pada evaluasi 

implementasi model modernisasi ini, khususnya bagaimana prinsip-

prinsip Al-Qur'an dapat terus diintegrasikan dalam manajemen 

pendidikan Dayah. Penelitian juga perlu mengidentifikasi strategi 

efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam komunitas 

Dayah.  
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Kompleks DPR Senayan Jakarta 2022 – 2024 

- Tahsin dan Tahfizh Kantor Pajak Kali Bata Jakarta Selatan 2017 – 2018 

- Tahsin dan Tahfidz ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan Periode 

Tahun 2022 

 

Riwayat Pengabdian   
-  Direktur Akademi Da‘wah Indonesia (ADI) Kota Tangerang    Selatan  

Periode 2022 – 2025 

- Safari Da‘wah Bulan Ramadhan 1445H/2024M Kawasan Tambang PT 

Freeport Indonesia (PTFI) Timika, Papua 



 

 

 

- Imam Rawatib Masjid Al Mabrur Kompleks Ditjen Haji Legoso Ciputat 

Timur Kota Tangerang Selatan 2019 – Juni 2024 

- Imam Rawatib Masjid Al–Ghifari Perumahan Bali View Cireundeu, 

Tanggerang Selatan 2018 – 2019 

- Imam Rawatib Masjid Al Qalam Depok Jawa Barat 2014 – 2017  

- Imam Rawatib Masjid Naurah Abdurrahman Kompleks Muslimat Center 

Cipayung Jakarta Timur 2011 – 2013 

 

Narasumber Tetap ( In Syaa Allah) di: 

- BDI PT Pertamina E&P (PEP) Kantor Pusat Menara RDTX Sequare 

Jakarta 

- BDI PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Kantor Pusat Menara RDTX Place 

Jakarta 

- BDI PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kantor Pusat Menara PHE 

Simatupang Jakarta 

- Bapekis PT BRI Kantor Pusat Sudirman Jakarta 

- Bapekis BRI Regional 1 Veteran Jakarta 

- Bapekis BRI Regional 2 Menara BRI PENS Gatot Subroto Jakarta  

- Bapekis BRI Regional 3 BSD Kota Tangerang Selatan 

-  PT Askrindo Kantor Pusat Kemayoran 

- Menara BRILiaN Gatsu Jakarta Selatan 

- Wisma Kodel Rasuna Said, Setia Budi Jakarta Selatan 

- Menara Jamsostek Gatsu Jakarta Selatan 

- PT Satria Buana Lestari, Lenteng Agung Jakarta Selatan 

- Masjid Daarul Jannah Kantor Wali Kota Jakarta Selatan 

- Badan Penghubung Pemerintah Aceh – Jakarta (BP2A) 

- Penceramah di lingkungan Masyarakat Aceh Jabodetabek, Karawang, 

Banten.  

 

Pengalaman Organisasi:    
-  Sekum Osis Mts Al Khairiyah Tambun Bekasi, 2004 

-  Ketua Departemen Pendidikan dan Da‘wah Osis MA Al Imaroh, Bekasi 

2007 

-  Ketua Sospol BEM Pesantren Tinggi Bahasa Arab Usman Bin Affan, 

Cipayung Jakarta Timur. 2012  

-  Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh–Jakarta (IMAPA Jakarta) 

Cabang Ciputat, 2014  

-  Ketua Bidang Agama Keluarga Ureung Pidie (KUPI) Jakarta Periode 

2018 – 2022  

-  Ketua Bidang Da‘wah dan Syiar Islam Taman Iskandar Muda (TIM) 

Cabang Ciputat Periode 2021 – 2025  



 

 

 

-  Anggota Badan Amil Zakat Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda 

(BAZPPTIM) Jakarta Periode 2022 – 2026  

-  Wakil Ketua Umum Keluarga Ureung Pidie ( KUPI) Jakarta 2022 - 2023 

-  Ketua Umum Keluarga Ureung Pidie (KUPI) Jakarta Periode 2022 - 2026  

-  Peserta Rihlah Ilmiah Dalam Kegiatan Turkiye Educational Trip (TET) 

Pascasarjan Universitas PTIQ Jakarta 2022 

- Peserta Seminar Internasional dalam kegiatan Singapore – Malaysia 

Lecturer Trip (SMLT) Pascasarjana PTIQ Jakarta 2024  

-  Aktif dalam kegiatan Safari Sabtu Shubuh Forum Masjid & Mushalla 

BSD dan sekitarnya (S3 FMMB) 2024 - Sekarang 

 

  

Status     :  Menikah 

Motto Hidup  :   خير الناس انفعهم للناس 

  

 

 

 


