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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah pembentukan karakter. Guru memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter dasar siswa sejak dini. Pengetahuan 

dan pemahaman siswa terhadap suatu materi, tidak menjadikan siswa cakap 

dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan keterampilan dan sikap yang 

baik, menjadi indikator keberhasilan sebuah pembelajaran sekaligus 

kesuksesan tujuan pendidikan.Guru yang berkarakter baik, memiliki 

peluang melahirkan siswa yang berkarakter lebih baik. 

Di Indonesia, pendidikan karakter yang kemudian menjadi 

character building menjadi terma populer, terutama setelah dicanangkan 

oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2010. Urgensi pendidikan 

karakter dikembangkan karena salah satu bidang pembangunan nasional 

yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara adalah pembentukan karakter bangsa. 

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa 

orde lama, masa orde baru dan masa reformasi sudah dilakukan dengan 

nama dan bentuk yang berbeda-beda. Akan tetapi, hingga saat ini belum 

menunjukkan hasil yang optimal. 

  Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional  kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, tempramen, 

serangkaian sikap (attitudes), motivasi (motivations), perilaku (behaviors) 

dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

to  atau menandai dan memfokuskan tata cara mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Menurut Lickona dalam 

Hamdani (2013), karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan 

tentang kebaikan, lalu menimbulkan kebaikan. Dengan kata lain, karakter 
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mengacu pada serangkai pengetahuan, sikap, dan motivasi serta perilaku 

dan keterampilan. 

  Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin (dalam Hamdani 

(2010)) mengandung tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (knowing 

the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan 

(doing the good). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan yang 

benar dan yang salah kepada anak, tapi menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, 

dan bersedia melakukan yang baik. Pendidikan karakter menjamah unsur 

mendalam dari pengetahuan, perasaan dan tindakan. Dalam Islam, ketiga 

unsur ini disebut dengan unsur akidah, ibadah dan unsur muamalah. Ketiga 

unsur itu harus menyatu dan terpadu dalam jiwa anak didik, sehingga 

akhlak yang terbangun berlandaskan keimaman, keislaman dan keikhlasan. 

Pendidikan dan pembentukan karakter tentu saja dengan pengajaran dan 

pelatihan melalui proses pendidikan. Itulah yang disebut sebagai 

pendidikan karakter, suatu usaha yang ditujukan untuk membentuk dan 

mengarahkan karakter serta kedewasaan seseorang. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan 

nasioanal. Pasal I UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan 

bahwa di antara tujuan pendidikan nasioanal adalah mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak 

mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tapi juga 

berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan terlahir generasi 

bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilah 

luhur bangsa serta agama. 

Pembentukan karakter pun harus terjun kedalam institusi pendidikan 

non- formal. Hal ini dapat membantu serta mengembangkan karakter-

karakter yang mulia untuk generasi bangsa, karena pendidikan karakter 

bertujuan untuk membentuk siswa berpikir rasional, dewasa dan 

bertanggung jawab, mengembangkan sikap mental yang terpuji, membinak 
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kepekaan sosial anak didik, membangun mental optimis dalam kehidupan, 

membentuk kecerdasaan emosional dan juga membentuk anak didik yang 

berwatak pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, jujur dan adil. 

Pendidikan non- formal tersebut dapat mencakup taman kanak, tempat 

kursus, rumah tahfidz al-quran, ataupun tempat-tempat yang mempunyai 

nilai jasa untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan. 

Rumah tahfidz Al-Quran menjadi salah satu tempat siswa untuk 

mendapatkan pendidikan karakter yang berlandaskan islami. Rumah tahfidz 

Al-Quran adalah lembaga non-formal (bukan pesantren) dengan aktivitas 

belajar dan menghafal al- i-

nilai Al- -hari. Salah satunya adalah Rumah 

Tahfidz Al- h Tahfidz Al-Quran Daarul 

Huffazh yang terletak di Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang. Rumah 

Tahfidz Al-Quran ini sudah berumur 3 Tahun, memiliki 41 santri yang 

terbagi atas kelas sore dan kelas malam dan memiliki 4 orang pengajar. 

Tujuan dari 

Madani Pecinta Al-  

 

No. Kelas Jumlah Santri 

1.  22 orang 

2. Al-  19 orang 

Sumber : Data Primer (Diolah Penulis, 2022) 

 

No. Kelas Jumlah Pengajar 

1.  2 orang 

2. Al-  2 orang 

Sumber : Data Primer (Diolah Penulis, 2022) 

  Berdasarkan observasi awal peneliti di Rumah Tahfidz Quran 

Daarul Huffadz Kelurahan Plaju Ulu, bahwa santri masih kurang 

mencerminkan sikap atau akhlak yang baik. Dalam observasi peneliti di RQ 
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Daarul Huffadz masih adanya santri yang terlihat kurang mencerminkan 

akhlak yang baik, dari hasil wawancara bersama Alumni Santri yang 

bernama Risya memberikan pengalamaan disaat belajar di RQ Daarul 

Huffazh dimana Risya mendapatkan perilaku pembullyan dari santri lain 

namun tindakan yang diambil RQ Daarul Huffazh hanya sekedar menegor 

santri yang membully. Contoh bully yang dialami oleh Risya seperti 

penghinaan secara verbal dengan penggunaan kalimat kasar, diasingkan 

Permasalahan lainnya, seringkali santri yang lebih senior membully santri 

junior lainnya, dengan kalimat kasar atau secara fisik dengan menendang-

nendang walaupun memang tidak melukai, namun hal ini bukanlah sifat 

yang harus dicerminkan melainkan sifat yang harus diperbaiki oleh RQ 

Daarul Huffazh.  

Proses pembentukan atau pendidikan karakter di Rumah Tahfidz 

Quran ini yang dijalankan oleh tenaga pendidik atau pembina yayasan 

menjadi salah satu objek penelitian peneliti karena melihat kondisi karakter 

santri di Rumah Tahfidz Al-Quran Daarul Huffadz ini. Pendidikan terkait 

dengan karakter pun tidak dijadikan sebagai pembelajaran utama yang 

 

Dalam rangka membangun karakter yang baik dalam diri anak 

didik, lembaga pendidikan menciptakan karakter yang diberikan oleh 

tenaga pengajar. Lebih penting lagi, dalam hal ini adalah agar para pendidik 

hendaknya dapat menjadi suri teladan dalam mengembangkan karakter 

tersebut. Sungguh, sebagus apa pun karakter yang dibangun dalam lembaga 

pendidikan apabila tidak ada suri teladan dari para pendidiknya, akan sulit 

dapat tercapai apa yang telah diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian 

dengan judul  Rumah Tahfidz  dalam Membentuk 

Karakter Santri (Studi Kasus di Rumah Tahfidz Quran Daarul 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumusakan masalahnya yaitu: 

1.  Bagaimana 

membentuk karakter santri? 

2.  Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

uffazh?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

santri. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui mengenai peran Rumah Tahfidz  dalam 

membentuk karakter santri. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pembentukan karakter santri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi kajian Sosiologi khususnya Sosiologi 

Agama dan Sosiologi Pendidikan dalam memahami mengenai peran 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan 

Huffadz bisa lebih maksimal menjalankan peran dalam membentuk 

karakter santri. 
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