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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V ini berisi simpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui data yang diperoleh dari hasil kajian literatur, studi dokumentasi dan 

wawancara. Selain simpulan dan rekomendasi akan dipaparkan rekomendasi dari 

peneliti dengan penelitian ini agar dapat mengembangkan penelitian selanjutnya. 

5.1 Simpulan 

Pertama, Pondok Pesantren At-Taqwa didirikan oleh KH Noer Alie setelah 

kembali dari belajar di Makkah di tahun 1940. Semula didirikannya lembaga pengajian 

oleh KH Noer Alie kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Seiring dengan 

perkembangannya, terus mengalami perubahan dan menjadi yayasan. Meskipun 

aktivitas pendidikan KH Noer Alie sempat terhenti karena keterlibatannya dalam 

berbagai perperangan melawan Tentara Sekutu selama kurun 1947-1948. Pada 

Pendirian P3 Islam oleh KH Noer Alie dimaksudkan untuk menyempurnakan akhlak 

dan akidah bagi khususnya di Desa Ujung Malang. Namun, Kiai Noer Alie sempat 

disibukkan dengan aktivitasnya sebagai poltikus di Partai Masyumi, sehingga ia 

menunjuk KH Tajuddin Marzuki memimpin seentara YP3I, hingga dirinya secara 

resmi menggantikan posisi KH Noer Alie. Setelah itu kemudian YP3I mengalami 

perubahan pada manajemen dan sistem pendidikan yang dianutnya sehingga berubah 

nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa pada tahun 1986. Penamaan kata 

“At-Taqwa” diharapkan santri yang belajar memiliki sifat ketakwaan kepada Allah 

SWT.  

Kedua, materi yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa adalah 

gabungan materi pembelajaran tradisional dan modern. Sehingga menjadi keunikan 

tersendiri dari sistem pembelajaran di Pondok Pesantren At-Taqwa. Hal tersebut dilihat 

dengan adanya penggabungan beberapa elemen kurikulum yakni Kurikulum 

Departemen Agama, kurikulum pesantren, maupun kurikulum yang diterapkan 

Lembaga Pendidikan Al-Azhar Cairo. Pesantren At-Taqwa telah menerapkan sistem 

manajemen kurikulum dengan memiliki beberapa indikator yakni indikator 
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ketercapaian dan tujuan dari kurikulum yang diterapkan Pondok Pesantren At-Taqwa 

Bekasi. Tokoh modernisasi yang berperan dalam pembaharuan pendidikan di Pondok 

Pesantren At-Taqwa adalah KH Maali Syamsudin dan KH Tajuddin Marzuki. Upaya 

modernisasi yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut adalah melakukan 

penyederhanaan materi pembelajaran dan menjadikan kegiatan ekstrakulikuler sebagai 

wajib yang diikuti oleh santri di Pondok Pesantren At-Taqwa. 

Materi lokal dari Pondok Pesantren At-Taqwa masih terus dipertahankan sejak 

kepemimpinan KH Noer Alie yakni Safinah an-Najah, Tafsir al-Jalalain, Bulugh al-

Maram, dan beberapa kitab dari para ulama klasik yang harus dipelajari oleh santri. 

Sedangkan materi modern yang diajarkan adalah pelajaran yang sama halnya diajarkan 

di sistem persekolahan karena Pondok Pesantren At-Taqwa juga memiliki lembaga 

sekolah. Materi-materi tersebut yakni Al-Jabar, Ilmu Bumi (geografi, biologi) Bahasa 

Inggris serta Arab. Sehingga secara tidak langsung, Pondok Pesantren Modern Gontor 

telah banyak berkontribusi bagi upaya modernisasi pondok pesantren termasuk At-

Taqwa.  

Ketiga, Metode pengajaran yang dominan diajarkan di Pondok Pesantren At-

Taqwa adalah metode Thariqah Jadiidah, yang merupakan metode tanya jawab agar 

para santri lebih aktif dalam belajar. Kemudian metode lainnya yakni Thariqah 

Yanbu’a yang merupakan metode pembelajaran yang mana santri diwajibkan 

menghafal suatu sebagian isi kitab tertentu dengan cara mengulang-ngulang hafalan 

kitab sehingga untuk kemudian disetorkan kepada guru dan kiai sehingga sebagai 

bentuk salah satu proses evaluasi di Pondok Pesantren At-Taqwa. Namun terdapat 

beberapa metode pembelajaran lainnya diantaranya metode sharh, metode hifz, metode 

qudwah metode bil hal, metode bil lisan, dan bil kalam sebagai metode yang lazim 

diajarkan di pondok pesantren tradisional maupun modern yang semuanya dijadikan 

satu dalam konsep pembelajaran Kulliyatul Mua’allimin Islamiyah (KMI) dengan 

menekankan aspek pembelajaran santri yang mandiri. Metode-metode tersebut 

kemudian dikemas dan disajikan oleh guru maupun kiai yang mengajar dengan 
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menggunakan pendekatan student centre learning, sehingga meningkatkan daya 

berpikir santri yang belajar. Metode KMI juga menjadi metode andalan yang sering 

digunakan oleh para guru maupun kiai di Pondok Pesantren At-Taqwa. 

Keempat, evaluasi yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa 

telah mengalami perkembangan, meskipun beberapa unsur evaluasi tradisional terus 

dipertahankan. Sebagai contoh, evaluasi yang disajikan dalam bentuk program imtihan 

dengan mewajibabkan santri menghafal beberapa kitab tertentu seperti Qiratul Kutub, 

Ratib Al-Hadad, dan kitab lainnya, serta diadakan ketika acara perpisahan santri yang 

juga dihadiri oleh orang tua. Sebelum terjadinya modernisasi proses evaluasi 

sepenuhnya dilakukan secara tradisional yakni dengan menggunakan lembar penilaian 

yang berisi tanda tangan kiai sebagai bukti bahwa santri tersebut telah berhasil 

mengahafal kitab tertentu dan melalui restu kiai seperti halnya kebanayakan pondok 

pesantren tradisional pada umumnya. Namun, setelah terjadinya modernisasi yang 

didukung dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri 1975, proses evaluasi yang dilakukan 

tidak mewajibkan para santri untuk menamatkan suatu kitab tertentu. Hal ini ini yang 

kemudian menjadi salah satu kelebihan yakni santri diperkenalkannya materi baru 

tanpa harus menghafal keseluruhan isi dari kitab kuning. Sedangkan, kelemahannya 

yakni kemungkinan santri kurang begitu memahami kandungan dari kitab kuning. 

 

5.2 Rekomendasi 

Penulis memberikan beberapa rekomendasi diantaranya: 

1. Pihak Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai kajian sejarah 

pendidikan Islam yang sifatnya lokal dikarenakan hanya pada suatu daerah tertentu. 

Pihak yayasan At-Taqwa juga bisa melakukan pengarsipan dengan menjadikan skripsi 

peneliti menjadi salah satu data penelitian yang autentik dalam mengkaji 

perkembangan kurikulum di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. 
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2. Masyarakat Setempat 

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan pondok 

pesantren khususnya Pondok Pesantren At-Taqwa. Dengan adanya keberadaan Pondok 

Pesantren At-Taqwa masyarakat juga turut andil dalam berpartisipasi pelaksanaan 

pendidikan di Pesantren At-Taqwa Bekasi serta diharapkan berkolaborasi aktif dengan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Sebagai bentuk 

yang nyata masyarakat ikut dalam kegiatan pengajian yang dilakukan secara rutin 

diselenggarakan oleh pihak yayasan. 

Selain itu, masyarakat dapat menjadi kontrol sosial dengan mengawasi dan 

mengarahkan para santri agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan tidak 

diajarkan pada materi di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Harapan selanjutnya 

adalah agar masyarakat dapat melibatkan santri pada kegiatan-kegiatan sosial yang 

diadakan oleh masyarakat sehingga terjadinya hubungan silaturahmi yang kuat dengan 

masyarakat. 

3. Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia.  

Kajian penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu keunikan dalam penulisan 

sejarah pondok pesantren dengan menekankan pada aspek modernisasi sistem baik 

secara kelembagaan maupun penerapan pendidikan pesantren yang dikembangkan 

melalui perkembangan kurikulum pada lembaga pendidikan formal seperti pesantren. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Adapun rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji 

tentang sejarah perkembangan program pengabdian santri yang di selenggarakan oleh 

Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa sehingga menjadi salah satu keunikan tersendiri 

dan tidak selalu mengkaji tentang sejarah pondok pesantren.  
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