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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 al  Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan  titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق



xi 
 

 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ᾿ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

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

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (᾿). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

literasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yā’ Ai a dan i ى يَ 

 fathah dan wau Au A dan u ى وَ 

Contoh: 

َ فَ   kaifa :  ك 



xii 
 

 

لَ   haula :  ھ و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ Ā A dan garis di atas …آ   …ىَ 

̅   ’kasrah dan yā ىي I dan garis di atas 

 ḍammah dan wau  ̅ U dan garis di atas ىو

Contoh: 

اتَ   māta : ي 

ي ي  ramā : ر 

َ مَ   q l̅a : ل 

تَ  و   ً  ٍ : yam ̅tu 

4. Tā’ Marb ̅tah 

Transliterasi untuk tā’ marb ̅tah ada dua, yaitu: tā’ marb ̅tah yang hidup 

atau mendapatkan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t], 

sedangkan tā’ marb ̅tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marb ̅tah diikuti oleh kata yang 

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

marb ̅tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة ا لا طَ  ض  و  ف الَ ر     : rauḍah al-aṭfal 

ه ة َ ٍ ُ ة ان ف اض  د   ً  al-madinah al-fādilah :    أ ن 

ة َ  ً ك   al-ḥikmah :         ا ن ح 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid („), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَُّ ا  rabbanā : ر 

َ ُ ا  najjainā : َ جَّ

كَ   al-haqq : ا ن ح 

ىَ   nu”ima : َ ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

kasrah  َى ي maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 ٌَ ه   ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 ٌَ ب   arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diliterasi 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا اشَّ

ن ة َ ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا نسَّ

 al-falsafah : ا ن ف ه س ف ة َ
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 al-biladu : ا ن ب لا د َ

7. Hamzah 

Aturan literasi huruf hamzah menjadi apostrof (᾿) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ و  ر   ta’murun : ت أ ي 

عَ   ’al-nau : ا نَُّو 

ءَ   ٌ  syai’un : ش 

تَ  ر   umirtu : أ ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Al-Qur‟an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilāl al-qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الّل

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

 َ َللََّّ  ٍ  ٍ َ   dinullāh  د 

اللََّّ َب َ    billāh 

Adapun tā’ marb ̅tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ة اللَّّ َ  ً ح  َر  َف ي   hum fi rahmatillāh  ھ ى 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenakan huruf kapital (all caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasul 

Innna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farābi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al- 

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahu wa ta’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Anis Magfiroh 

NIM  : 20100117054 

Fak/Jur : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berdasarkan Standar Isi di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan 

Curio Kabupaten Enrekang 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pembentukan perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi. Pokok masalah tersebut 

kemudian dirincikan ke dalam tiga rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana 

perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang? 2) Bagaimana proses pembentukan perilaku keagamaan 

peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berdasarkan standar isi di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang? 3) Apakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berdasarkan standar isi dapat membentuk perilaku keagamaan peserta didik di 

SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pendidikan agama 

Islam, ketua komite, dan peserta didik. Selanjutnya, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perilaku keagamaan peserta 

didik di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah baik. 2) 

Proses pembentukan perilaku keagamaan peserta didik melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi ialah dengan 

menyisipkan nasihat dan contoh-contoh perilaku terpuji yang sesuai dengan 

materi pelajaran yang sedang diajarkan kepada peserta didik. 3) Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi tidak bisa 

dijadikan sebagai patokan untuk membentuk perilaku keagamaan peserta didik di 

SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Komunikasi dan kerja sama antara 

pendidik dan orang tua peserta didik sangat dibutuhkan untuk mengontrol perilaku 

peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 2) Untuk 

mempertahankan perilaku keagamaan peserta didik yang sudah baik di SMP 

Negeri 4 Alla, maka keteladanan dan pembiasaan dari pendidik terutama dari guru 

PAI tetap dibutuhkan oleh peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan suatu masyarakat akan berjalan dengan baik, jika setiap 

individu yang menjadi anggotanya memiliki kepribadian yang mencerminkan 

tentang nilai-nilai agama. Nilai-nilai tersebut akan terbentuk dengan baik dan 

menjadi sebuah kebiasaan ketika hal itu telah dilatih sejak dini.  

Salah satu langkah yang ditempuh oleh orang tua untuk membentuk 

karakter seorang anak adalah dengan jalan pendidikan, baik melalui pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Pemberian pendidikan menjadi penting untuk 

mengembangkan kemampuan dan pembentukan karakter setiap individu. 

Sudah jelas dan tegas dalam Islam bahwa menuntut ilmu itu hukumnya 

wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
1
 Kewajiban untuk 

belajar ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur‟an. Salah satunya adalah dalam 

Q.S Al-„Alaq/96: 1-5, yaitu: 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقِْ رأَْوَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ. الَّذِيْ عَلَّمَ بِِلْ  نْسَانَ اقِْ رأَبِْسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الِْْ قََلَمِ. عَلَّمَ الِْْ
(۵ – ۱) .مَالََْ يَ عْلَمْ   

Terjemahnya: 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya.

2
 

La Ode Ismail Ahmad dan Ibrahim Nasbi dalam bukunya Tafsir Tarbawi 

II menyebutkan bahwa:  

                                                           

1
Mangun Budiyanto, Guru Ideal: Perspektif Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Program Studi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2016), h. 7. https://kubuku.id/landing-page.php?t=00570905a65ccabfe77e11968a3c6a2e (Diakses 

tanggal 9 September 2021). 

2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), h. 597. 

https://kubuku.id/landing-page.php?t=00570905a65ccabfe77e11968a3c6a2e
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Dalam lima ayat yang pertama turun itu langsung mengajarkan tentang 
Tuhan, manusia, dan sarana mutlak bagi manusia untuk dapat menunaikan 
fungsi hidupnya. Ayat tersebut juga mengajarkan kepada manusia agar 
mengenal Tuhan-nya dan dirinya sendiri dengan perangkat ilmu yang 
disimbolkan dalam lafal iqra‟ (bacalah).

3
  

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sejak turunnya lima ayat 

pertama dalam Al-Qur‟an, manusia sudah diwajibkan untuk melaksanakan 

tugasnya selaku hamba Allah serta memberitahu kepada manusia agar mereka 

mengenal penciptanya dan dirinya dengan ilmu yang dimilikinya. 

Basuki dan M. Miftahul Ulum dalam buku Guru Ideal Perspektif Ilmu 

Pendidikan Islam karya Mangun Budiyanto menyebutkan, “Perintah membaca 

yang terdapat dalam QS. Al-„Alaq ayat 1-5 di atas dapat dimaknai agar umat 

Islam selalu belajar, belajar, dan belajar. Sebab dengan belajar, maka seseorang 

akan bertambah ilmunya.”
4
 Oleh karena itu, pendidikan berlangsung secara 

berkelanjutan dan manusia diwajibkan untuk belajar seumur hidup. 

Ada banyak keutamaan yang diberikan kepada orang yang memilih jalan 

menuntut ilmu. Keutamaan tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur‟an dan hadis. 

Salah satunya terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Mujadalah/58: 11, yaitu: 

 لَكُمْ وَاِذَاقِيْلَ انْزُوُوْافاَنْزُوُوْايَ رْفَِ  لِسِ فاَفْسَحُوْايَ فْسَحِ اللُّٰ مَنُ وْآاِذَاقِيْلَ لَكُمْ تَ فَسَّحُوْافِِ الْمَجٰ ي ُّاَاالَّذِيْنَ اٰ يَٰ 
رٌ.تٍ وَاللُّٰ مَنُ وْامِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُاالْعِلْمَ دَرَجٰ  الَّذِيْنَ اٰ اللُّٰ    مَاَتَ عْمَلُوْنَ خَيِي ْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

5
 

                                                           

3
La Ode Ismail Ahmad dan Ibrahim Nasbi, Tafsir Tarbawi II (Solo: Zadahaniva, 2016), h. 

17. 

4
Basuki dan M. Miftahul Ulum dalam Mangun Budiyanto, Guru Ideal Perspektif Ilmu 

Pendidikan Islam, h. 7. 

5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), h. 543. 
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Secara khusus dalam ayat ini Allah swt., mengabarkan bahwa Allah 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.
6
 M. 

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa:  

Makna yang terdapat dalam Q.S Al-Mujadalah/58: 11 tidak menyebutkan 
dengan tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, 
tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih 
tinggi dari yang sekadar beriman.

7
  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang yang berilmu dan 

beriman memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman 

tetapi tidak berilmu. Oleh sebab itu, seorang muslim dan muslimah memiliki 

kewajiban untuk senantiasa berusaha mendapatkan ilmu, baik ilmu agama 

maupun ilmu duniawi guna mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk 

kebaikan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, serta untuk lebih 

mendekatkan diri kepada-Nya.  

Lebih lanjut dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab 

adalah bahwa ilmu yang dimaksud dalam Q.S Al-Mujadalah/58: 11 bukan hanya 

ilmu agama saja, tetapi ilmu apa pun yang bermanfaat.
8
 Inilah mengapa setiap 

orang diwajibkan untuk terus belajar dan mempelajari hal-hal yang bermanfaat 

untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan, belajar akan terus 

berlangsung hingga seseorang meninggal dunia.  

Keutamaan lain bagi orang yang menuntut ilmu adalah Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat 

Muslim berikut ini: 

ُ عَلَيِْ، وَ وَعَنْ أَبِ هُرَيرةََ رَضِيَ اللَُّ  وَلَّمأ قاََ : وَمَنْ وَلَكَ طَريِْ قًَا يَ لْتَمِسُ  عَنُْ،أ أَنَّ رَوُوَ  اللَِّ لَلَّا اللَّ
ُ لَُ، بِِ، طَريِْ قًَا إِلََ الْْنََّةِ  .فِيِْ، عِلْمًاأ وَاَّلَ اللَّ  

                                                           

6
Mangun Budiyanto, Guru Ideal: Perspektif Ilmu Pendidikan Islam, h. 8.  

7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 79. 

8
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 80. 
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Terjemahnya: 

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw., bersabda, “Siapa saja yang 
menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya 
jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

9
 

Syamsul Kurniawan dalam bukunya berjudul Pendidikan Karakter, 

menjelaskan bahwa:  

Pendidikan adalah seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan 
oleh pendidik kepada peserta didik, terhadap semua aspek perkembangan 
kepribadian, baik jasmani dan ruhani, secara formal, informal, dan 
nonformal yang berjalan terus-menerus untuk mencapai kebahagiaan dan 
nilai yang tinggi (baik nilai insaniyah maupun ilahiyah).

10
  

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

11
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah 

segala usaha yang dilakukan secara sadar dan terstruktur, yang kemudian 

diberikan oleh pendidik atau orang dewasa kepada peserta didik atau anak untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya agar berguna untuk kehidupannya 

di masa mendatang.  

Ramayulis dalam bukunya berjudul Metodologi Pendidikan Agama Islam 

menyebutkan bahwa:  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 
mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam 

                                                           

9
Imam an-Nawawi, Riyadhu Ash-Shalihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin, terj. Solihin, 

Riyadhus Shalihin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 766. 

10
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), h. 27. 

11
Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2017), h. 

32. 
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dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan al-Hadits, melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.

12
  

Pendidikan agama Islam inilah yang akan mendorong peserta didik untuk 

melatih dan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan ajaran agama dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Dalam buku Etika Pendidikan yang ditulis oleh Abdullah Idi dan 

Safarina Hd dikatakan bahwa: 

Sejak awal kemerdekaan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 
dimasukkan ke kurikulum sekolah umum dalam berbagai jenjangnya. 
Dalam perkembangannya, PAI telah diajarkan di Sekolah Dasar (SD), 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan juga Perguruan Tinggi Umum 
(PTU). Secara konstitusional, kehadiran mata pelajaran PAI di sekolah 
umum, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi umum relevan dengan 
makna dan tujuan yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.

13
 

Pendidikan agama Islam merupakan satu mata pelajaran yang mengajarkan 

tentang penanaman nilai-nilai agama dan akhlak yang wajib diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 

Syarifuddin K., dalam bukunya Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti mengatakan bahwa: 

Pada kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 
menjadi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang merupakan 
mata pelajaran nasional (kurikulum 2013 revisi 2017) merupakan 
pendidikan yang secara mendasar menumbuhkembangkan akhlak peserta 
didik melalui pembiasaan dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh 
(kaffah).

14
 

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa mata pelajaran agama yang 

digunakan oleh sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 

                                                           

12
Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet. II; Edisi Baru, Jakarta: Kalam  

Mulia, 2018), h. 21. 

13
Abdullah Idi dan Safarina Hd, Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat 

(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 167. 

14
Syarifuddin K, Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 14. 
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menggabungkan antara Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada 

pembelajaran agama di kurikulum 2013 tersebut, Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk 

menumbuhkembangkan akhlak peserta didik. 

Agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat menjadi salah satu pendorong 

peserta didik dalam berperilaku sesuai dengan ajaran agama di lingkungan sehari-

hari, berbangsa dan bernegara, maka pemerintah melalui kementerian pendidikan 

membuat suatu standar khusus yang disebut standar kompetensi lulusan untuk 

menjadi patokan kelulusan peserta didik pada satu jenjang pendidikan. Kemudian, 

untuk membuat peserta didik dapat mencapai standar lulusan tersebut, dibutuhkan 

standar isi untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.
15

 Adanya standar isi ini membantu pendidik untuk 

memberikan pemahaman mengenai agama kepada peserta didik secara bertahap 

dan berkelanjutan sesuai dengan tingkatan dan jenjang yang sedang dilalui oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku 

adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
16

 

Sedangkan keagamaan adalah yang berhubungan dengan agama.
17

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perilaku keagamaan ialah tanggapan individu terhadap 

                                                           

15
Barnawi dan M. Arifin, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 48. http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books 

/88943 (9 Oktober 2020). 

16
Https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perilaku. (Diakses tanggal 19 Agustus 2021). 

17
Https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keagamaan. (Diakses tanggal 19 Agustus 2021). 

http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books%20/88943%20(9
http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books%20/88943%20(9
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perilaku
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keagamaan
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rangsangan atau lingkungan terkait hal-hal yang berhubungan dengan agama. 

Perilaku keagamaan Islam adalah evaluasi secara sadar dari seseorang yang 

percaya akan keberadaan Allah, berserah sepenuhnya kepada penerapan ajaran 

Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan pada saat yang bersamaan juga menjalin 

hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya serta dengan makhluk 

ciptaan Allah yang lain di muka bumi ini.
18

  

Pembentukan perilaku keagamaan peserta didik perlu ditanamkan sejak 

dini, sehingga menimbulkan kebiasaan dan keyakinan yang mendalam dari 

peserta didik tentang keberadaan Allah. Pembiasaan terhadap perilaku keagamaan 

yang diberikan sejak dini akan lebih mudah untuk melekat dalam memori seorang 

anak. 

Adapun beberapa contoh dari perilaku keagamaan itu sendiri ialah disiplin 

dalam menjalankan salat fardu, berpuasa, belajar agama, mengikuti kegiatan 

keagamaan, saling menghormati, berbuat baik dan sopan terhadap sesama. 

Namun, beberapa contoh perilaku tersebut masih ada yang belum terlaksana 

dengan baik di kalangan peserta didik di SMP Negeri 4  Alla. Hal tersebut 

ditandai dengan masih adanya peserta didik yang sering membolos dan berkumpul 

di rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah saat jam 

pelajaran sedang berlangsung ataupun saat memasuki waktu untuk salat zuhur 

berjemaah, kurang menghormati guru, dan kurang disiplin.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji secara 

ilmiah tentang “Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berdasarkan Standar Isi 

di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.” 

                                                           

18
Siti Naila Fauzia, “Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini”, Jurnal 

Pendidikan Usia Dini, vol. IX, (1 November 2015). https://www.neliti.com/id/publications/ 

116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite. (Diakses 19 Agustus 2021). 

https://www.neliti.com/id/publications/%20116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite
https://www.neliti.com/id/publications/%20116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1.1  

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deksripsi Fokus 

Membentuk perilaku 

keagamaan peserta 

didik berdasarkan 

standar isi pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 

1. Perilaku keagamaan: 

a. Akhlak terpuji, meliputi:  

 Menghormati dan menjaga sopan santun 

kepada orang tua dan guru. 

 Menghormati dan saling menghargai 

antar teman sebaya. 

 Mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas. 

b. Kesadaran dalam beribadah, meliputi: 

 Mengikuti salat zuhur berjemaah sebelum 

pulang sekolah. 

 Berdoa sebelum memulai dan mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. 

2. Standar isi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti: 

a. Berperilaku jujur dan menepati janji. 

b. Taat dan hormat kepada orang tua dan guru. 

c. Toleransi dan menghargai perbedaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla 

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang? 
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2. Bagaimana proses pembentukan perilaku keagamaan peserta didik melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang? 

3. Apakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berdasarkan standar isi dapat membentuk perilaku keagamaan peserta didik 

di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah menelusuri beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di 

antaranya ialah: 

1. Penelitian Nur Afni pada tahun 2017 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan judul 

“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 5 Satu Atap Baraka Kec. Buntu 

Batu Kab. Enrekang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 5 Satu Atap Baraka Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, 

seperti: tidak mengucapkan salam sebelum masuk kelas, kurang sopan 

santun terhadap orang lain, peserta didik melewati guru tanpa permisi, 

berbicara dengan guru dan orang yang lebih tua dengan bahasa yang kurang 

sopan, dan kurangnya kesadaran dalam beribadah seperti tidak berdoa 

sebelum memulai pelajaran dan membaca Al-Qur‟an.
19

 Persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian Nur Afni terletak pada pembentukan 

perilaku keagamaan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Nur 

                                                           

19
Nur Afni, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 5 Satu Atap Baraka Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang”, Skripsi (Makassar: FTK UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 50. 



10 
 

 

Afni difokuskan pada upaya guru agama dalam membentuk perilaku 

keagamaan peserta didik. 

2. Penelitian Sitti Fatima S., pada tahun 2020 dari jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan 

judul “Pembentukan Kecerdasan Spiritual Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Standar Proses Pada Peserta Didik di SMP Negeri 2 

Barombong Kabupaten Gowa”. Hasil penelitiannya adalah kualitas spiritual 

yang dimiliki oleh peserta didik di SMP Negeri 2 Barombong masih rendah 

dan diperlukan adanya pembinaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah untuk membentuk sikap spiritual peserta didik adalah dengan 

melakukan pembiasaan berupa kegiatan salat duha dan zuhur secara 

bersama-sama, takwil spiritual, keteladanan, dan pembiasaan.
20

 Meskipun 

dalam penelitian ini membahas tentang pembentukan kecerdasan spiritual 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, namun penelitian Sitti 

Fatima S memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, 

yakni pada penelitian Sitti Fatima yang dibentuk adalah kecerdasan spiritual 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berbasis standar proses 

sedangkan yang peneliti lakukan adalah membentuk perilaku keagamaan 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berbasis pada standar 

isi. 

3. Penelitian St. Aisyah tahun 2019 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan judul 

“Upaya Guru Dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di SDN 

Kompleks IKIP 1 Makassar”. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Upaya guru 

                                                           

20
Sitti Fatima S, “Pembentukan Kecerdasan Spiritual Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Standar Proses Pada Peserta Didik di SMP Negeri 2 Barombong Kabupaten 

Gowa”, Skripsi (Makassar: FTK UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 71-85. 
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dalam membentuk karakter ibadah religius peserta didik di SDN Kompleks 

IKIP 1 Makassar adalah dengan melaksanakan tadarrus sebelum memulai 

pembelajaran, salat sunnah duha, dan salat zuhur berjemaah, pelaksanaan 

jumat ibadah, membiasakan mengucap salam ketika bertemu dengan guru 

dan temannya, pelaksanaan paguyuban antara guru dengan orang tua peserta 

didik, menjelaskan mengenai kebesaran Allah subhanahu wa ta‟ala dengan 

metode kisah; (2) Faktor-faktor yang mendukung upaya guru dalam 

membentuk karakter religius peserta didik SDN Kompleks IKIP 1 Makassar 

adalah sarana prasarana sekolah yang memadai, adanya buku kontrol salat, 

minat belajar peserta didik yang baik dan komunikasi yang baik antara guru 

dengan orang tua peserta didik. Adapun faktor yang menghambat upaya 

guru dalam membentuk karakter religius peserta didik SDN Kompeks IKIP 

1 Makassar adalah kebiasaan anak di lingkungan tempat tinggalnya dan 

akibat pergaulan, serta penggunaan ponsel. (3) Fakta karakter religius 

peserta didik di SDN Kompleks IKIP 1 Makassar sudah baik, terlihat dari 

pelaksanaan ibadah serta akhlak peserta didik sudah baik.
21

 Penelitian ini 

dengan penelitian St. Aisyah sama-sama membahas tentang membentuk 

perilaku. Namun berbeda dari segi rumusan masalah dan pada penelitian ini, 

peneliti fokus pada pembentukan perilaku melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, sedang pada penelitian yang dilakukan oleh St. Aisyah tidak 

terikat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mencakup semua 

guru dalam mengupayakan pembentukan karakter peserta didik. 

4. Penelitian Tia Sopia tahun 2020 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram dengan judul “Pembentukan 

Perilaku Keagamaan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mamba‟ul Khair NW 

                                                           

21
St. Aisyah, “Upaya Guru Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di SDN 

Kompleks IKIP 1 Makassar”, Skripsi (Makassar: FTK UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 47-58. 
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Bertais Tahun Pelajaran 2019/2020”. Hasil penelitiannya ialah: (1) Program 

pembentukan perilaku keagamaan siswa di MTs Mamba‟ul Khair NW 

Bertais terdiri dari beberapa kegiatan yang telah diprogram oleh madrasah, 

yaitu: kegiatan one day one juz sebelum proses pembelajaran, tahfizh Al-

Qur‟an, salat zuhur berjemaah, kegiatan program imtaq yaitu: pidato, puisi 

dan hadroh. (2) Perilaku keagamaan siswa di madrasah dirasa sudah mulai 

terbentuk dan beberapa siswa sudah mulai tumbuh kesadaran untuk 

melakukan kebaikan dan taat beribadah. (3) Faktor pendukung terbentuknya 

perilaku keagamaan siswa di Madrasah Mamba‟ul Khair NW Bertais 

berasal dari lingkungan madrasah dengan berbagai program yang 

diterapkan, kepemimpinan kepala madrasah, kerja sama guru (teamwork). 

Adapun faktor penghambat terbentuknya perilaku keagamaan siswa adalah 

pengaruh lingkungan keluarga berupa tidak adanya kegiatan keagamaan 

yang menjadikan siswa aktif mengikuti kegiatan keagamaan.
22

 Persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian Tia Sopia ialah sama-sama 

membahas tentang perilaku keagamaan, namun berbeda dari segi rumusan 

masalah, lokasi penelitian, dan penelitian Tia Sopia ini tidak berpatokan 

pada mata pelajaran tertentu. 

5. Penelitian Vera Ayu Putri, dkk yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan 

Islam At-Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN 

Imam Bonjol Padang, Vol. 11, No. 2 (2020), dengan judul “Pembentukan 

Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMPN 30 Padang”. Dengan hasil 

penelitian: pembentukan perilaku keagamaan yang dilakukan di SMPN 30 

Padang sesuai dengan teori Glock dan Stark, terlihat pada kegiatan 

                                                           

22
Tia Sopia, “Pembentukan Perilaku Keagamaan Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Mamba‟ul Khair NW Bertais Tahun Pelajaran 2019/2020”, Skripsi (Mataram: FTK UIN Mataram, 

2020), h. 87-102. 
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keagamaan yang dikembangkan di SMPN 30 Padang, yaitu berdoa sebelum 

dan sesudah pelajaran, membaca asmaul husna, membiasakan membaca Al-

Qur‟an dan salat zuhur berjemaah, pembiasaan pelaksanaan rohis, dan infak 

bersama. Dalam pelaksanaan ibadah peserta didik SMPN 30 Padang dengan 

melibatkan semua unsur pendidik dengan menggunakan beberapa metode 

yang diterapkan agar ibadah peserta didik bisa ditingkatkan.
23

 Penelitian ini 

dengan penelitian Vera Ayu dkk adalah dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan standar 

isi untuk mengetahui bagaimana upaya membentuk perilaku keagamaan 

peserta didik, sedangkan pada penelitian Vera Ayu dkk tidak mematok mata 

pelajaran tertentu untuk mengetahui upaya membentuk perilaku keagamaan 

peserta didik. Kemudian persamaannya adalah sama-sama membahas 

tentang perilaku keagamaan peserta didik. 

6. Penelitian Sukma Umbara Tirta Firdaus pada tahun 2020 dari jurusan 

Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Madura berjudul 

“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Menginternalisasikan Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan di SDI 

Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa: Dalam praktiknya di sekolah, proses pelaksanaan 

internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan melalui metode 

hiwar, pendidikan dengan kisah qur‟ani dan nabawi, pendidikan dengan 

amtsal (perumpamaan), pendidikan dengan uswatun hasanah (teladan), 

pendidikan dengan tadrib (pelatihan) dan tajribah (pengalaman), 

pendidikan dengan ibrah dan mauizah hasanah. Sedangkan faktor 

                                                           

23
Vera Ayu Putri, dkk, “Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMPN 30 

Padang”, Pendidikan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang: Jurnal Pendidikan Islam At-

Tarbiyah. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attarbiyah/article/view/2180/1535 (Diakses 

15 Februari 2021). 

https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attarbiyah/article/view/2180/1535%20(Diakses%2015
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attarbiyah/article/view/2180/1535%20(Diakses%2015
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penghambat dalam pelaksanaannya di antaranya: Pemahaman yang minim 

tentang ilmu agama dan faktor keluarga. Dari kedua faktor penghambat di 

atas, maka solusi yang ditempuh sebagai langkah mengurangi kendala 

adalah kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada wali kelas, selalu 

melaporkan hasil evaluasi siswa di hadapan wali murid pada saat pembagian 

rapor, kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid. Hasil 

dari internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pembentukan 

perilaku keagamaan di SDI Miftahul Qulub Polagan seperti: menerapkan 5S 

(salam, sapa, senyum, sopan dan santun), berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran, pengajian keliling (selawat nabi, surah yasin, dan tahlil).
24

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Umbara Tirta Firdaus dan penelitian 

yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang pembentukan perilaku 

keagamaan, meski pada penelitian yang dilakukan oleh Sukma Umbara 

Tirta Firdaus lebih fokus pada strategi guru sedangkan pada penelitian yang 

peneliti lakukan lebih fokus kepada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti sebagai sarana untuk membentuk perilaku keagamaan 

peserta didik di lingkungan sekolah.  

7. Penelitian Siti Naila Fauzia yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Usia 

Dini, Vol. 9, Edisi 2, November 2015, dengan judul “Perilaku Keagamaan 

Islam Pada Anak Usia Dini (Penelitian Kualitatif di Kelompok B TK 

Permata Sunnah, Banda Aceh Tahun 2015)”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan: (1) Perilaku keagamaan Islam pada anak meliputi: anak 

paham tentang ajaran Islam, anak bersikap baik terhadap sesama makhluk 

ciptaan Allah, dan anak terampil dalam beribadah. (2) Proses pendidikan, 

                                                           

24
Sukma Umbara Tirta Firdaus, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Perilaku 

Keagamaan di SDI Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan”, Tesis (Madura: Pascasarjana IAIN 

Madura, 2020), h. 66-82. 
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antara lain: menggunakan kurikulum 2013, program unggulan adalah 

tahfidzul Qur’an. (3) Peran guru dalam membentuk perilaku keagamaan 

Islam pada anak. (4) Dukungan orang tua dalam membentuk perilaku 

keagamaan Islam pada anak adalah adanya dukungan di rumah dan adanya 

kerja sama yang terjalin antara orang tua dengan pihak sekolah. (5) 

Keberhasilan TK Permata Sunnah dalam membentuk perilaku keagamaan 

Islam pada anak ditunjukkan pada perubahan perilaku yang dialami anak 

dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
25

 Penelitian ini 

dengan penelitian Siti Naila Fauzia sama-sama membahas tentang 

pembentukan perilaku keagamaan peserta didik, namun berbeda pada objek 

penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Siti Naila Fauzia mengambil 

objek anak usia dini, maka peneliti pada penelitian ini mengambil objek 

peserta didik SMP. Kemudian, perbedaan lainnya adalah penelitian ini 

menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

sebagai jalannya untuk membentuk perilaku keagamaan, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Naila Fauzia tidak mematok mata 

pelajaran khusus. 

8. Penelitian Muhammad Fatkhan Muallifin yang diterbitkan oleh Jurnal 

Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, 

dengan judul “Upaya Sekolah Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Siswa di SDIT Husnayain Tempel Sleman Yogyakarta”. Hasil penelitiannya 

adalah: (1) Upaya sekolah untuk membentuk perilaku keagamaan siswa 

melalui kurikulum intrakurikuler dan program pendukung. (2) Faktor 

pendukung dalam membentuk perilaku keagamaan siswa di SDIT 

                                                           

25
Siti Naila Fauzia, “Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak Usia Dini”, Jurnal 

Pendidikan Usia Dini, vol. IX, (1 November 2015). https://www.neliti.com/id/publications/ 

116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite. (Diakses 19 Agustus 2021). 

https://www.neliti.com/id/publications/%20116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite
https://www.neliti.com/id/publications/%20116948/perilaku-keagamaan-islam-pada-anak-usia-dini#cite
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Husnayain meliputi faktor sekolah dan faktor kerja sama sekolah dengan 

wali murid. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya berasal dari 

keluarga dan masyarakat.
26

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Fatkhan Muallifin, yang dibahas adalah bagaimana upaya yang dilakukan 

oleh sekolah dalam membentuk perilaku keagamaan, sedang pada penelitian 

yang peneliti lakukan, yang menjadi topiknya adalah mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam membentuk perilaku 

keagamaan peserta didik. Meskipun penelitian ini memang sama-sama 

membahas tentang perilaku keagamaan pada peserta didik. 

9. Penelitian Masni tahun 2019 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dengan judul “Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Membina Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMA 

Negeri 1 Kalukku Kabupaten Mamuju.” Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: (1) Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina perilaku 

keagamaan peserta didik di SMA Negeri 1 Kalukku Kabupaten Mamuju 

yaitu (a) Melalui pembiasaan perilaku keagamaan di antaranya pembiasaan 

salat zuhur berjemaah, pembiasaan membaca Al-Qur‟an, pembiasaan 

membaca doa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan mengucapkan 

salam dan sopan santun kepada orang lain. (b) Memberikan pengertian 

perilaku keagamaan dalam pembelajaran dengan cara menyisipkan nasihat-

nasihat dan motivasi agar peserta didik mempunyai kesadaran dalam diri 

untuk melaksanakan ibadah kepada Allah swt., serta berakhlak mulia. (c) 

Memberikan contoh atau teladan dengan cara tidak hanya sekadar menyuruh 

                                                           

26
Muhammad Fatkhan Muallifin, “Upaya Sekolah Dalam Pembentukan Perilaku 

Keagamaan Siswa di SDIT Husnayain Tempel Sleman Yogyakarta”, Jurnal Abdau: Jurnal 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q= 

pembentukan+perilaku+keagamaan+siswa+di+SDIT+tempel+sleman+yogyakarta&oq=#d=gs_qab

s&u=%23p%3DmarK7Z5ZQ3QJ (Diakses 11 Oktober 2021). 

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=%20pembentukan+perilaku+keagamaan+siswa+di+SDIT+tempel+sleman+yogyakarta&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DmarK7Z5ZQ3QJ
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=%20pembentukan+perilaku+keagamaan+siswa+di+SDIT+tempel+sleman+yogyakarta&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DmarK7Z5ZQ3QJ
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=%20pembentukan+perilaku+keagamaan+siswa+di+SDIT+tempel+sleman+yogyakarta&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DmarK7Z5ZQ3QJ
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atau menasihati tetapi juga melaksanakan perilaku keagamaan tersebut agar 

peserta didik menerapkan dan membiasakan perilaku keagamaan. (2) 

Kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina perilaku keagamaan peserta didik yaitu (a) Kurangnya kesadaran 

diri peserta didik dalam mengamalkan perilaku keagamaan. Hal tersebut di 

antaranya kurang kesadarannya dalam hal pelaksanaan salat zuhur di 

sekolah, membaca Al-Qur‟an dan juga sopan santun kepada sesama teman 

maupun guru. (b) Sarana yang kurang memadai seperti fasilitas musala yang 

agak sempit dan kurangnya mushaf yang disediakan oleh pihak sekolah. (c) 

Pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan pergaulan yang kurang 

positif sehingga menghambat proses pembinaan perilaku keagamaan peserta 

didik.
27

 Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Masni sama-

sama membahas tentang pembentukan perilaku keagamaan peserta didik. 

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Masni, penelitiannya tidak 

memfokuskan pada mata pelajaran tetapi pada guru mata pelajaran, 

sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan, yang digunakan untuk 

membentuk perilaku keagamaan peserta didik adalah isi atau ruang lingkup 

dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu sendiri.  

10. Penelitian Khusminatun dan Makhful yang diterbitkan oleh Jurnal Studi 

Islam Alhamra, Volume 1, No. 2, Agustus 2020, dengan judul “Kultur 

Sekolah Dalam Peningkatan Perilaku Keagamaan Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwokerto”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada beberapa kultur sekolah di SMKN 2 Purwokerto 

dalam peningkatan periaku keagamaan siswa yaitu salat zuhur dan asar 

                                                           

27
Masni, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Perilaku Keagamaan 

Peserta Didik di SMA Negeri 1 Kalukku Kabupaten Mamuju”, Skripsi (Parepare: Fakultas 

Tarbiyah IAIN Parepare, 2019), h. 50-71. 
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berjamaah, tadarrus Al-Qur‟an, salat duha, salat Jumat berjamaah dan infak 

setiap hari. Kultur sekolah berperan dalam peningkatan perilaku keagamaan 

siswa, hal ini dapat dilihat dari sekitar karena terbiasa salat tepat waktu, 

membaca Al-Qur‟an, salat duha dan berinfak setiap hari. Faktor pendukung 

pelaksanaan kultur sekolah dalam peningkatan perilaku keagamaan siswa 

antara lain: 1) Dukungan orang tua, 2) Manajemen sekolah, 3) Lingkungan 

sekitar, 4) Seleksi yang ketat untuk calon siswa baru dan 5) Faktor dari diri 

sendiri. Faktor penghambatnya yaitu: 1) Usia remaja, dan 2) Pengaruh 

teman sebaya.
28

 Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Khusminatun dan Makhful memiliki persamaan pada pembentukan perilaku 

keagamaan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Khusminatun dan 

Makhful mengambil kultur sekolah untuk meningkatkan perilaku 

keagamaan peserta didik, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang didasarkan 

pada standar isi untuk melihat bagaimana pembentukan perilaku keagamaan 

pada peserta didik di sekolah.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 

Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengungkapkan proses pembentukan perilaku keagamaan peserta didik 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

                                                           

28
Khusminatun dan Makhful, “Kultur Sekolah Dalam Peningkatan Perilaku Keagamaan 

Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwokerto”, Jurnal Studi Islam, volume 1, no. 2, 

Agustus (2020). http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Almahira/article/view/10129/3818 

(Diakses 1 Maret 2022). 

http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Almahira/article/view/10129/3818
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c. Untuk mengetahui pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berdasarkan standar isi dapat membentuk perilaku keagamaan peserta didik di 

SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

terkhusus untuk peneliti dan juga untuk yang membaca penelitian ini. 

b. Menjadi bahan masukan untuk peneliti, guru atau pendidik, peserta didik, dan 

semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

c. Menjadi sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perilaku Keagamaan 

1. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan merupakan segala bentuk amal perbuatan, ucapan, 

pikiran dan keikhlasan seseorang sebagai bentuk ibadah.
1
 Perilaku keagamaan 

ialah tindakan, cara berbuat atau bertingkah laku dari seseorang yang dalam 

kesehariannya tidak lepas dari aktivitas yang berhubungan dengan agama yang 

diyakininya agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Perbuatan 

yang dimaksud dalam pengertian tersebut ialah perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada penciptanya, yaitu 

Allah swt., sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama yang ia yakini. 

Abu A‟la al-Maududi dalam Hamzah Khaeriyah menyebutkan bahwa 

perilaku keagamaan adalah paham moral yang berdasar kepada Tuhan dan 

kehidupan akhirat yang ditentukan oleh bentuk gagasan manusia, mengenal Tuhan 

dan akhirat.
3
 Sehingga dapat dipahami bahwa perilaku keagamaan adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Adapun contoh dari 

perilaku keagamaan yaitu disiplin dalam melaksanakan salat lima waktu, jujur 
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dalam berperilaku, menghormati orang lain, dan disiplin terhadap peraturan yang 

ada. 

2. Perkembangan Agama Pada Remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan yang dilalui oleh seorang anak menuju 

masa kedewasaannya, atau dapat dikatakan bahwa masa remaja merupakan 

perpanjangan dari masa anak-anak sebelum mencapai masa dewasa.
4
 Muchamad 

Chairul Umam dalam bukunya Teori Psikologi Agama mengatakan bahwa:  

Masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, mereka 
masih perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol dari orang tua, karena 
pada masa remaja ini menjadi masa yang sangat rawan, sifat egoisme dan 
rasa keingintahuan yang sangat tinggi menyebabkan tidak punya kontrol diri 
yang memadai.

5
  

Pada masa remaja, seorang anak masih sangat membutuhkan bimbingan 

dan kontrol dari orang tua. Hal ini agar anak tidak salah dalam mengambil 

langkah dan sikap terhadap apa yang ditemuinya di luar lingkungan keluarga.  

Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh faktor perkembangan 

rohani dan jasmaninya.
6
 Artinya, penghayatan remaja terhadap ajaran agama dan 

amal keagamaan yang tampak pada remaja berkaitan dengan perkembangan 

dirinya.
7
 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan 

agama pada anak atau remaja dapat dipengaruhi oleh perkembangan yang 

dialaminya, baik dari segi fisik maupun psikisnya. 

W. Starbuck dikutip oleh Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama 

mengatakan, “Perkembangan itu antara lain: pertumbuhan pikiran dan mental, 
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perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, sikap dan 

minat, serta ibadah.”
8
  

Dengan perkembangan yang nampak pada tubuh seorang anak yang 

memasuki masa remaja, tentunya pikirannya pun akan semakin terbuka dan 

semakin kritis terhadap apa yang dilihat dan ditemukannya di lingkungan luar. 

Sebagian besar remaja juga merasa penasaran terhadap banyak hal dan ingin 

mencobanya. Sehingga, dengan adanya perkembangan tersebut, peran orang tua 

sangat dibutuhkan untuk selalu mengawasi, memberi arahan dan bimbingan agar 

mereka tidak terjerumus pada sesuatu yang merugikan untuk dirinya dan orang-

orang di sekitarnya. 

Ramayulis dalam bukunya Psikologi Agama mengemukakan bahwa: 

Perkembangan jiwa keagamaan yang ditimbulkan oleh remaja karena 
pengaruh perkembangan dirinya dapat dilihat dari pengalaman dan ekspresi 
keagamaan yang tercermin melalui sikap keagamaannya, di antaranya: 
percaya secara ikut-ikutan, percaya dengan kesadaran, dan percaya tapi agak 
ragu-ragu (bimbang).

9
 

Bimbingan dari orang tua dapat membantu remaja untuk menemukan 

solusi dari persoalan yang dihadapinya, sekaligus menghilangkan keragu-raguan 

dalam diri mereka. Selain orang tua, bimbingan dari pendidik di lingkungan 

sekolah dan orang-orang dewasa lainnya atau tokoh masyarakat dan tokoh agama 

yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya juga dibutuhkan. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan keadaan lingkungan yang kondusif dan menghindari 

dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

3. Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Dalam Islam, pendidikan moral berjalan dengan teratur dan berkelanjutan, 

yakni dimulai dari lingkungan keluarga dan sampai ke lingkungan sekolah, 
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kemudian berlanjut ke lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai saluran.  

Penerapan dari ajaran agama mengenai nilai dan moral melalui pelaksanaan 

terhadap 5 rukun Islam. Setelah mengakui dan berusaha melaksanakan tentang 5 

rukun Islam, selanjutnya pembelajaran secara lebih mendalam dilakukan di rumah 

dan di sekolah bersama guru agama, pembelajaran ini pun dilakukan melalui 

keteladanan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang termaktub dalam Al-Qur‟an 

dan sunnah.
10

 

Orang tua memiliki peran utama dalam menanamkan dasar-dasar perilaku 

keagamaan kepada seorang anak, sebelum memasukkan anak ke lingkungan 

sekolah. Penanaman dasar-dasar perilaku keagamaan ini tentunya dilakukan 

dengan pembiasaan dan pemberian contoh perilaku yang sesuai juga. Sebab, 

seorang anak akan meniru apa yang dilihat dan dilakukan oleh orang dewasa yang 

ada di sekitarnya. 

Ahli pendidikan melihat adanya peran sentral orang tua sebagai pemberi 

dasar jiwa keagamaan pada anak. Pengenalan ajaran agama kepada anak sejak 

usia dini akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan pengalaman agama 

pada diri anak.
11

 Latihan dan pembiasaan yang diberikan orang tua kepada 

anaknya sejak usia dini akan terus membekas di ingatan seorang anak dan hal itu 

tentunya akan berpengaruh kepada kesadaran seorang anak untuk melakukan apa 

yang diajarkan kedua orang tuanya mengenai perilaku yang baik dan buruk, apa 

yang boleh dan tidak boleh, apa yang ada dalam ajaran agama dan yang tidak ada. 

Untuk membentuk remaja menjadi pribadi yang matang dan dewasa, maka 

orang tua perlu memperhatikan siklus perkembangan individu, bagaimana pada 
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masa itu remaja bisa mengalami perkembangan ke arah yang baik dan memiliki 

fisik yang sehat. Selain memperhatikan perkembangan fisiknya, perlu juga untuk 

memperhatikan perkembangan agamanya, karena perkembangan agama 

beriringan dengan perkembangan fisik dan psikis remaja tersebut.
12

 Hal yang 

perlu untuk diperhatikan oleh orang tua tentu saja bukan hanya perkembangan 

dari segi fisik seorang anak. Perkembangan agamanya juga perlu diberi perhatian 

sejak dini. Agar perkembangannya bisa selalu berjalan seimbang. 

Dalam pembentukan perilaku keagamaan, setidaknya ada beberapa 

pendekatan yang bisa dilakukan, seperti pendekatan pengalaman, pendekatan 

pembiasaan, dan pendekatan keteladanan dengan berbagai metode pendukungnya. 

a. Pendekatan pengalaman 

Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan peserta 

didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.
13

 Memberikan pengalaman 

kepada peserta didik akan memudahkan mereka untuk memahami dan menyerap 

tentang nilai-nilai keagamaan yang diajarkan kepadanya.  

Dengan memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik, maka 

peserta didik akan memiliki pengalaman dan kesan tersendiri mengenai nilai-nilai 

keagamaan yang diajarkan kepadanya, baik pengalaman tersebut ia peroleh secara 

individu maupun secara berkelompok.  

Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam 

mengemukakan bahwa: 

Adanya nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dirasakan, berdasarkan 
pengalaman, nantinya akan menimbulkan adanya kecenderungan-
kecenderungan, masa senang, dan masa suka terhadap agama akhirnya 
tercipta tingkah laku keagamaan itu sendiri didorong oleh suatu sikap 
keagamaan yang ada pada diri seseorang.

14
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Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ramayulis tersebut, dapat 

dipahami bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan dengan 

pemberian pengalaman akan memberikan kecenderungan-kecenderungan 

tersendiri kepada peserta didik dan akan tertanam lebih kuat di dalam ingatannya, 

sehingga mereka lebih mudah untuk mengerti dan memahami. 

Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk 

memberikan pengalaman kepada peserta didik yaitu dengan metode eksperimen, 

latihan, sosio drama dan bermain peran, serta pemberian tugas. Namun, tidak 

menutup kemungkinan bahwa untuk memberikan pengalaman keagamaan kepada 

peserta didik juga bisa menggunakan metode yang lain. 

b. Pendekatan pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis 

tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
15

 

Halid Hanafi, dkk, dalam bukunya berjudul Ilmu Pendidikan Islam mengatakan, 

“Pembiasaan ialah sebuah cara yang bisa dilakukan untuk melatih kebiasaan anak-

anak dalam berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.”
16

 

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembiasaan 

adalah salah satu di antara beragam cara yang dapat digunakan untuk melatih 

peserta didik agar terbiasa berperilaku sesuai dengan tuntunan agama tanpa 

direncanakan atau diberi perintah terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa perilaku 

yang hendak dilakukan seperti telah terprogram dalam memori peserta didik, 

sehingga tidak dibutuhkan perintah lagi untuk melakukan hal tersebut.  

Memberikan pembiasaan kepada peserta didik untuk melaksanakan apa 

yang telah mereka pelajari akan melatih mereka untuk tidak sekadar memahami 
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ilmu agama secara teori saja, tetapi mereka juga memahaminya dalam bentuk 

tindakan yang nyata di kehidupan sehari-hari. 

Dalam metode pengajaran pendidikan agama Islam, pembiasaan 

merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, 

bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
17

 Kemudian, 

inti dari pembiasaan ini adalah berupa kegiatan pengulangan yang akan semakin 

nyata manfaatnya apabila didasarkan kepada pengalaman peserta didik.
18

  

Agar manfaat dari melatih kebiasaan bertindak sesuai dengan aturan 

agama tersebut dapat dirasakan dan tertanam secara kuat dalam memori peserta 

didik, maka pendidik mesti mengolaborasi antara memberikan pengalaman dan 

melatih kebiasaan peserta didik. Sebab, pengalaman akan memberikan kesan 

kepada peserta didik.  

Contoh pembiasaan yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam membentuk 

perilaku keagamaan peserta didiknya yaitu dengan memberikan contoh yang baik, 

selalu mengajak peserta didik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya 

dengan mengajak mereka untuk selalu mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah, 

membantu teman yang kesusahan, rajin bersedekah, membiasakan mereka untuk 

menghormati sesamanya dan orang yang lebih tua dari mereka.  

Jika hal-hal kecil itu dibiasakan, maka bukan tidak mungkin untuk peserta 

didik bisa memahami dan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu secara terus-

menerus, meski tidak diingatkan lagi. Sebab, kegiatan yang sudah dilakukan 

secara berulang akan lebih mudah untuk diingat dan disimpan dalam memori 

peserta didik. Adapun untuk melatih kebiasaan-kebiasaan tersebut, ada beberapa 
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metode yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih dan digunakan oleh seorang 

pendidik, seperti metode latihan, resitasi, demonstrasi, dan percobaan. 

Menanamkan kebiasaan yang baik pada anak-anak merupakan hal yang sangat 

penting. Namun, untuk melatih kebiasaan tersebut, dibutuhkan waktu yang 

panjang, latihan yang sering, dan juga kesabaran yang ekstra agar peserta didik 

terbiasa untuk melakukannya dengan baik.  

c. Pendekatan keteladanan 

Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam 

mengemukakan bahwa: 

Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan, baik yang 
berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara 
personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang 
mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan 
ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

19
 

Keteladanan ialah memperlihatkan hal-hal yang bisa ditiru atau dicontoh, 

baik dengan menciptakan kondisi pergaulan antar personal di sekolah, perilaku 

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang mencerminkan perilaku terpuji, 

atau bisa juga dengan memberikan ilustrasi kisah keteladanan dari orang-orang 

terdahulu, maupun orang-orang di lingkungan tempat tinggal peserta didik. 

Sehingga mereka memiliki gambaran mengenai sosok yang dapat mereka teladani 

dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.  

Figur pendidik dan orang tua memegang peranan penting dalam 

membentuk perilaku keagamaan peserta didik. Pendidik merupakan figur terbaik 

yang biasanya dijadikan teladan oleh peserta didik dalam menjalani kehidupannya 

di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam konsep pendidikan Ki 

Hajar Dewantara, konsep keteladanan sangat ditekankan kepada pendidik. 

Pendidik diharapkan memberikan teladan, baik dalam bentuk perilaku, cara 
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bergaul, pembicaraan, cara bertegur sapa, dan semacamnya. Keteladanan itulah 

yang akan menjadi alat peraga bagi peserta didik.
20

  

Dalam proses pendidikan, manusia cenderung belajar melalui proses 

meniru orang lain. Dalam agama Islam sendiri, ada suri teladan yang baik dan 

patut untuk ditiru dan dicontoh yaitu Rasulullah saw.
21

 Seperti yang disebutkan 

dalam firman Allah Q.S Al-Ahzab/33: 21, yaitu: 

راً.خِرَوَذكََراَللَّٰ وَالْيَ وْمَ الْْٰ  لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوااللَّٰ   اوُْوَةٌسَسَنَةٌ قََدْكَانَ لَكُمْ فِْ رَوُوِْ  اللِّٰ لَ    كَيِي ْ
Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

22
 

M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah mengemukakan 

bahwa: 

Ayat ini, walau berbicara dalam konteks Perang Khandaq, tetapi ia 
mencakup kewajiban atau anjuran meneladani beliau walau di luar konteks 
tersebut. Ini karena Allah swt., telah mempersiapkan tokoh agung ini untuk 
menjadi teladan bagi semua manusia.

23
 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa manusia dianjurkan 

untuk meneladani perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., karena 

beliau adalah manusia pilihan yang Allah persiapkan untuk menjadi contoh dan 

teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan bahwa 

Nabi Muhammad saw., adalah manusia pilihan yang dijadikan sebagai rahmat 

bagi seluruh alam semesta. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Q.S Al-

Anbiya/21: 107, yaitu: 

رَحَْْةً للِّْعٰلَ  .وَمَآارَْوَلْنٰكَ اِلَّْ مِيَْْ  
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Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.

24
 

M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah mengemukakan 

bahwa: 

Redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi dia mengandung makna yang 
sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari dua puluh lima huruf--
termasuk huruf penghubung yang terletak pada awalnya--ayat ini menyebut 
empat hal pokok. 1) Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad 
saw., 2) Yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) Yang diutus kepada 
mereka (al-„alamin), serta 4) Risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan 
sifat-sifatnya yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana 
dipahami dari bentuk nakirah/indifinitif dari kata tersebut.

25
 

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat dimengerti bahwa 

meskipun pada ayat 107 dari Q.S Al-Anbiya tersebut terlihat sangat singkat, tetapi 

apabila diresapi maknanya maka sudah sepatutnya bagi manusia untuk 

menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan yang baik, karena Allah telah 

menyiapkannya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam seserta yaitu dengan 

mendidiknya dengan sifat-sifat yang dapat diteladani oleh setiap makhluk di muka 

bumi ini. 

Sifat keteladanan dari manusia pilihan Allah yang lain dan dapat dijadikan 

teladan oleh umat Islam adalah keteladanan dari Nabi Allah, Ibrahim as., seperti 

disebutkan dalam firman Allah swt., Q.S Al-Mumtahanah/60: 4, yaitu:  

بُ رَءٰ قَدْكَانَ لَكُمْ اوُْوَةٌسَسَنَةٌ فِْ ابِْ رٰ   كَفَرْنََّ ؤُامِنْكُمْ وَمَِّاتَ عْيُدُوْنَ مِنْدُوْنِ اللِّٰ هِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَُ، اِذْقاَلُوْالقََِوْمِاِمْ اِنََّّ
نَكُمُ الْعَدَاوَةُوَالْيَ غْضَآءاُبَدًَاسَتّٰ  نَ نَاوَبَ ي ْ مِنُ وْابِِللِّٰ بِكُمْ وَبَ ي ْ ْْ قَ وَْ  ابِْ رٰ  تُ  بيِِْ، لََْوْتَ غْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ هِيْمَ لَِْ  وَسْدَُ  اِلَّْ

رُ.امَْلِكُ لَكَ مِنَ اللِّٰ  نَاوَالِيَْكَ الْمَيِي ْ لْنَاوَالِيَْكَ انََ ي ْ   مِنْ يَيْءٍ رَب َّنَاعَلَيْكَ تَ وكََّ
Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, fh. 331. 

25
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 518-
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“Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu 
sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata 
antara kami dan kamu ada permusuhan dan ada kebencian buat selama-
lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan 
Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohon ampunan bagimu, 
namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” 
(Ibrahim berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertobat 
dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

26
 

Pendekatan keteladanan ini berperan penting dalam usaha pembentukan 

perilaku seorang anak ataupun peserta didik. Jika yang menjadi figurnya adalah 

orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang terpuji, maka ia pun akan 

melakukan perbuatan yang terpuji pula. Namun, jika orang yang ia jadikan 

sebagai teladan dalam kehidupannya adalah orang yang tidak memiliki akhlak 

yang baik, maka anak atau peserta didik itu pun akan mengikutinya. Sebab, 

mereka akan berpikir bahwa orang yang mendidik mereka saja tidak melakukan 

apa yang mereka ajarkan, lalu mengapa mereka harus melakukannya.  

Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode 

performance, kepribadian, cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur 

keteladanan.
27

 Metode keteladanan adalah bentuk pedoman dalam bertindak untuk 

merealisasikan tujuan pendidikan. Secara psikologis, peserta didik memang 

senang dalam hal meniru.
28

 Itulah sebabnya sehingga guru atau pendidik, terutama 

guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan perilaku keagamaan peserta didik di lingkungan sekolah.  

Pendidik adalah figur utama yang akan dijadikan teladan oleh peserta 

didiknya saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat 

tinggalnya. Jika pendidiknya mampu memberikan contoh yang baik, seperti ikut 

melaksanakan salat berjemaah, maka lambat laun peserta didiknya pun akan 
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mengikuti. Sebaliknya, jika pendidiknya sering memberikan contoh yang kurang 

baik, maka peserta didiknya pun akan melakukan hal yang sama. Di sinilah peran 

pendidik untuk selalu memberi teladan dan motivasi kepada peserta didik agar 

senantiasa mengamalkan ajaran agama yang telah dipelajarinya di sekolah. 

B. Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Standar Isi 

Menurut Permen Diknas No. 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan 

terdiri dari beberapa komponen, di antaranya:  

Standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik 
dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, standar pembiayaan dan 
standar penilaian pendidikan.

29
  

Hal tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dikuasai oleh peserta 

didik pada setiap jenjang sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Barnawi dan M. Arifin dalam bukunya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

menyebutkan bahwa: 

Yang dimaksud dengan standar isi ialah ruang lingkup dari materi ajar dan 
tingkat kompetensi yang terdiri dari beberapa kriteria dan kriteria tersebut 
wajib untuk dipenuhi oleh setiap peserta didik untuk lulus kompetensi pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

30
  

Adapun kriteria yang dimaksudkan dalam standar isi ini sendiri adalah 

kriteria dalam hal kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran dan silabus 

pembelajaran.  

Berdasarkan salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa:  

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 
pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria 
muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, konsep keilmuan dan karakteristik satuan pendidikan dan 
program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan 
berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi 
kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

31
  

Ruang lingkup materi dari setiap mata pelajaran inilah yang semestinya 

dikuasai oleh setiap peserta didik pada setiap jenjang pendidikan sebelum peserta 

didik memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

2. Tingkat Kompetensi 

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah 

mempelajari muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau 

menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
32

 Dalam setiap tingkatan pendidikan, 

ada banyak kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap peserta didik 

pada jenjang yang dilaluinya sebelum meneruskan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 

Tahun 2016, tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang 

bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang 

pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat 

kompetensi ini kemudian dikembangkan berdasarkan pada kriteria tingkat 
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perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan 

kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga harus 

memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan 

pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.
33

  

Berikut adalah tabel mengenai tingkat pendidikan dan jenjang pendidikan 

yang ada pada uraian di atas. 

Tabel 2.1 

Tingkat Pendidikan dan Jenjang Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jenjang Pendidikan 

1. Pendidikan Anak TK/RA 

2. 
Pendidikan Dasar 

SD/MI/SDLB/Paket A 

3. SMP/MTS/SMPLB/Paket B 

4. Pendidikan Menengah SMA/MA/SMALB/Paket C 

Keterangan: SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi tuna netra, 

tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. 

Implikasi dari setiap tingkat kompetensi adalah berupa tuntutan terhadap 

proses pembelajaran dan penilaian yang dijabarkan secara lebih lanjut pada setiap 

jenjang pendidikan dan disesuaikan dengan pencapaian pada tiap kelas yang 

dilakukan oleh pengembang kurikulum. Perbedaan tingkat kompetensi menuntut 

pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang juga berbeda. 

Sehingga, semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks pula intensitas 

pengalaman belajar, proses pembelajaran, dan penilaian peserta didik.
34

 Tingkat 

kompetensi yang diatur oleh pengembang kurikulum diharapkan dapat dicapai 
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oleh setiap peserta didik di setiap jenjang sebelum melangkah pada jenjang yang 

lebih tinggi dengan tingkat kompetensi yang juga lebih intens dan lebih kompleks. 

Adapun uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Kompetensi Inti dan Deskripsi Kompetensi Pada Tingkatan Pendidikan Dasar 

Kelas VII-IX SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual  

(KI 1) 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Sikap Sosial  

(KI 2) 

Menghargai dan menghayati perilaku: jujur, disiplin, santun, 

percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 

regional. 

Pengetahuan  

(KI 3) 

Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dan 

spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang: 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

Keterampilan 

(KI 4) 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan 

menyaji secara: kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

3. Tingkat Pendidikan dan Ruang Lingkup Materi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 77I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2, 4, 

dan 5, diatur mengenai tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi yang 
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diterapkan untuk setiap muatan.
35

 Berikut adalah penjabaran dari muatan 

kompetensi dan ruang lingkup materi pada tingkatan pendidikan dasar kelas VII-

IX SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum 

mereka melanjutkan pada jenjang lanjutan. 

Tabel 2.3 

Ruang Lingkup Materi  Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas VII-IX SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

Kompetensi Ruang Lingkup Materi 

- Menghayati dan memahami 

kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an 

pilihan dan hadis yang terkait. 

- Memahami dan mencontohkan sikap 

terpuji yang berkaitan dengan 

akhlakul karimah.  

- Meneladani dan memahami 

perjuangan Nabi Muhammad saw., 

periode Mekah dan Madinah, sikap 

terpuji khulafaurrasyidin, semangat 

ilmuwan muslim dalam menumbuh-

kembangkan ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

- Memahami makna rukun iman, 

asmaul husna, surah dan ayat pilihan 

serta hadis terkait. 

- Memahami hikmah puasa wajib dan 

Al-Qur’an dan Hadis 

- Ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan dan hadis 

terkait. 

- Bacaan ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan 

Q.S Al-Mujadilah (58): 11 dan Q.S 

Ar-Rahman (55): 33, Q.S An-Nisa 

(4): 8, Q.S An-Nisa (4): 146, Q.S Al-

Baqarah (2): 153, dan Q.S Ali-Imran 

(3): 134, Q.S Al-Anfal (8): 27, Q.S 

Al-Ahqaf (46): 13, Q.S Al-Furqan 

(25): 63; Q.S Al Isra‟ (17): 27; Q.S 

An Nahl (16): 114; Q.S Al-Maidah 

(5): 90-91 dan 32. 

- Hafalan ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan. 

- Kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an 

pilihan dan hadis terkait. 

- Perilaku yang mencerminkan 
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sunnah, penetapan makanan dan 

minuman yang halal dan haram 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis. 

- Membaca dan menunjukkan hafalan 

surah dan ayat pilihan serta hadis 

terkait dengan tartil dan lancar. 

- Mencontohkan perilaku sesuai 

dengan akhlakul karimah. 

- Memahami dan mempraktikkan tata 

cara bersuci, salat wajib dan salat 

sunnah, salat jamak dan qashar, salat 

berjemaah dan munfarid, sujud 

syukur, sujud sahwi, dan sujud 

tilawah. 

- Merekonstruksi sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan sampai masa 

Umayyah dan masa Abbasiyah 

untuk kehidupan sehari-hari. 

pemahaman terhadap ayat-ayat Al-

Qur‟an pilihan dan hadis terkait. 

Aqidah 

- Allah swt. 

- Asmaul husna: Al-„Alim, Al-Khabir, 

As-Sami‟, dan Al-Bashir. 

- Malaikat Allah swt. 

- Kitab suci Al-Qur‟an. 

- Nabi Muhammad saw. 

- Rasul Allah swt. 

- Dalil-dalil tentang keimanan. 

- Perilaku yang mencerminkan 

keimanan. 

Akhlak dan Budi Pekerti 

- Amanah dan perilaku yang 

mencerminkan sifat amanah. 

- Istikamah dan perilaku yang 

mencerminkan sifat amanah. 

- Istikamah dan perilaku yang 

mencerminkan sifat istikamah. 

- Perilaku rendah hati dan hemat. 

- Gemar beramal dan berbuat baik 

sangka. 

- Sikap sabar, ikhlas dan pemaaf.  

- Jujur dan perilaku yang 

mencerminkan sifat jujur. 

- Hormat dan patuh kepada orang tua 
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dan guru serta perilaku yang 

mencerminkan sifat hormat dan patuh. 

- Empati dan perilaku yang 

mencerminkan sifat empati. 

Fiqih 

- Bersuci dari hadas kecil dan hadas 

besar. 

- Salat wajib dan salat sunnah, salat 

berjemaah, salat munfarid. 

- Salat jumat. 

- Salat jamak dan salat qashar. 

- Sujud syukur, sujud sahwi, sujud 

tilawah. 

Sejarah Peradaban Islam 

- Dakwah Rasulullah saw., periode 

Mekah dan Madinah. 

- Sikap dan perilaku terpuji 

khulafaurrasyidin. 

- Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada 

masa Umayyah dan Abbasiyah. 

- Semangat ilmuwan muslim dalam 

menumbuhkembangkan ilmu penge-

tahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

- Menghayati dan memahami surah 

dan ayat Al-Qur‟an pilihan dan hadis 

terkait. 

- Meyakini dan memahami rukun 

Al-Qur’an dan Hadis 

- Ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan dan hadis 

terkait: Q.S Az-Zumar (39): 53; Q.S 

An-Najm (53): 39-42, dan Q.S Ali 
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iman berdasarkan pengamatan 

terhadap dirinya, alam sekitar dan 

makhluk ciptaan-Nya. 

- Memahami hikmah dan menerapkan 

ketentuan syariat Islam dalam 

pelaksanaan penyembelihan hewan, 

ibadah qurban dan aqiqah. 

- Menghargai perilaku sesuai dengan 

akhlakul karimah. 

- Membaca dan menunjukkan hafalan 

surah dan ayat Al-Qur‟an pilihan 

sesuai dengan kaidah tajwid dan 

makharijul huruf. 

- Mencontohkan perilaku yang 

mencerminkan akhlakul karimah. 

- Memahami ketentuan haji dan 

umrah, dan mempraktikkan manasik 

haji, ibadah qurban dan aqiqah. 

- Melakukan rekonstruksi sejarah 

perkembangan dan tradisi Islam di 

Nusantara. 

Imran (3): 159 dan Q.S Al-Hujurat 

(49): 13.  

- Bacaan ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan. 

- Hafalan ayat-ayat Al-Qur‟an pilihan. 

- Kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an 

pilihan dan hadis terkait. 

- Perilaku yang mencerminkan 

pemahaman terhadap ayat-ayat Al-

Qur‟an pilihan dan hadis terkait. 

Aqidah 

- Hari akhir, makna beriman kepada 

hari akhir, dan sikap mawas diri 

sebagai cermin beriman kepada hari 

akhir. 

- Qadha dan qadar, makna beriman 

kepada qadha dan qadar serta sikap 

tawakal sebagai cermin beriman 

kepada qadha dan qadar. 

Akhlak dan Budi Pekerti 

- Jujur dan perilaku yang mencermin-

kan sifat jujur. 

- Sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. 

- Perilaku toleran dan menghargai 

perbedaan. 

- Sikap mawas diri. 

- Hormat dan patuh kepada orang tua 

dan guru serta perilaku yang 
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mencerminkan sifat hormat dan patuh. 

- Tata krama, sopan santun, dan rasa 

malu serta perilaku yang mencermin-

kan sifat-sifat tersebut. 

Fiqih 

- Penyembelihan hewan. 

- Ibadah qurban dan aqiqah serta 

hikmahnya. 

- Sikap empati, peduli, dan gemar 

menolong kaum dhuafa sebagai 

implementasi dari pemahaman makna 

ibadah qurban dan aqiqah. 

- Haji dan umrah. 

Sejarah Peradaban Islam 

- Perkembangan Islam di Nusantara. 

- Tradisi Islam di Nusantara. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih teratur dan terstruktur 

dengan adanya ketetapan mengenai ruang lingkup materi yang harus dikuasai dan 

diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik pada setiap tingkat dan jenjang 

pendidikan. Dengan demikian, maka akan terjadi pembelajaran yang teratur dan 

berkesinambungan serta dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap peserta 

didik berdasarkan usia dari setiap tingkatan pendidikan. 

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada bulan November 2021 

kepada kepala sekolah, guru PAI, ketua komite, dan peserta didik. Peneliti 

menemukan data bahwa perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla 
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sudah baik. Hal ini ditandai dengan kurangnya peserta didik yang melakukan 

pelanggaran di lingkungan sekolah. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, peneliti 

sering sering melihat peserta didik berada di luar lingkungan sekolah atau 

berkumpul di rumah warga saat jam pelajaran sedang berlangsung dan saat 

memasuki waktu untuk melaksanakan salat zuhur berjemaah di musala yang ada 

di dalam lingkungan SMP Negeri 4 Alla.  

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 

Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, guru PAI melakukan 

pembelajaran berbasis standar isi, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat 

berjalan secara terstruktur dan sistematis serta dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien dalam mengembangkan perilaku keagamaan peserta didik. Standar isi 

berisi ruang lingkup materi pembelajaran yang diajarkan pada tiap tingkatan dan 

jenjang pendidikan.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 lingkup materi yang digunakan 

untuk membuktikan tentang pembentukan perilaku keagamaan peserta didik, yaitu 

berperilaku jujur dan menepati janji, taat dan hormat kepada orang tua dan guru, 

serta toleransi dan menghargai perbedaan. 
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Adapun gambaran konsepnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

Standar Isi (Menurut Permendikbud 

No. 21 Tahun 2016) 

Berperilaku jujur dan 

menepati janji 

Ruang Lingkup 

Materi 
Pembentukan Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik  

Taat dan hormat kepada 

orang tua dan guru 

Toleransi dan menghargai 

perbedaan 

Menghormati dan menjaga 

sopan santun kepada orang 

tua dan guru 

Menghormati dan saling 

menghargai antar teman 

sebaya. 

Mengucap salam ketika 

memasuki ruang kelas 

Mengikuti kegiatan salat 

zuhur berjemaah sebelum 

pulang sekolah 

Berdoa sebelum memulai 

dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
1
 Lexy J. Moleong dikutip oleh Danu Eko Agustinova dalam 

bukunya Memahami Metode Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa salah satu 

karakteristik dari penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian kualitatif itu 

berbentuk deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka.
2
 Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. 

Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada pengumpulan data 

berupa teks yang didapatkan dari informan di lapangan dan data yang didapatkan 

dari web atau internet. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi gambar 

mengenai kegiatan peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. 

Adapun lokasi penelitiannya yaitu SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini merupakan salah satu 

sekolah menengah tingkat pertama yang ada di Kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang dan beralamat di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang. Peserta didik yang terdaftar di sekolah ini datang dari beberapa wilayah 

di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Hal ini karena letaknya yang strategis, 

menyebabkan sekolah ini menjadi pusat pendidikan menengah tingkat pertama 

                                                           

1
Neni Hasnunidah, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Media Akademi, 

2017), h. 11. https://kubuku.id/landing-page.php?t=0c51892912a927333a69f9085d47ea7a. 

(Diakses 27 Agustus 2021). 

2
Lexy J. Moleong dikutip dalam Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian 

Kualitatif: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 15. https://play.google.com/ 

store/apps/details?id=id.kubuku.kbk10765b0 (Diakses 30 April 2021). 

https://kubuku.id/landing-page.php?t=0c51892912a927333a69f9085d47ea7a
https://play.google.com/%20store/apps/details?id=id.kubuku.kbk10765b0
https://play.google.com/%20store/apps/details?id=id.kubuku.kbk10765b0
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yang didatangi oleh calon peserta didik dari beberapa desa di sekitarnya setiap 

tahunnya. Alasan peneliti menjadikan SMP Negeri 4 Alla sebagai lokasi 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kriteria keterjangkauan, yakni terjangkau dalam segi waktu, biaya 

dan tenaga. 

2. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pembentukan perilaku keagamaan 

peserta didik di SMP Negeri 4 Alla melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Bogdan dikutip oleh Dede Rosyada dalam bukunya Penelitian Kualitatif untuk 

Ilmu Pendidikan mengemukakan bahwa:  

Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang 
menekankan pada penjelasan berbentuk uraian. Data-data yang 
dikumpulkan semuanya berbentuk data uraian kata-kata, gambar, dan 
sejenisnya, bukan berbentuk angka, dan tidak akan dikonversikan pada 
angka.

3
 

Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow dikutip oleh Sugiyono dalam 

bukunya Metode Penelitian Kualitatif, yaitu:  

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, 
mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode 
penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, 
informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. 
Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara 
mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.

4
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tidak 

mengumpulkan data dalam bentuk angka. Akan tetapi, peneliti fokus kepada 

                                                           

3
Bogdan dikutip dalam Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2020), h. 32. https://play.google.com/store/books/details?id=kXIREAAA 

QBAJ (Diakses 5 Januari 2022).  

4
Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian 

Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 3.  

https://play.google.com/store/books/%20details?id=kXIREAAA%20QBAJ
https://play.google.com/store/books/%20details?id=kXIREAAA%20QBAJ
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pengumpulan data dalam bentuk uraian kata-kata dan gambar. Pada penelitian ini, 

peneliti mengumpulkan data secara lebih mendalam dengan metode pengamatan, 

dokumentasi kegiatan, dan wawancara kepada beberapa pihak terkait yang 

menjadi informan utama dalam penelitian ini, yang selanjutnya dianalisis dan 

dijabarkan dalam bentuk deskripsi. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
5
 Sehingga sumber data primer pada penelitian ini adalah 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kepala sekolah, 

ketua komite dan peserta didik kelas IX SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah jurnal penelitian 

terdahulu, internet, dan dokumen pendukung yang diperoleh dari staf tata usaha 

SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting yang harus 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang 

diangkat dalam penelitiannya. Dalam prosesnya, ada berbagai metode yang bisa 

digunakan, seperti observasi, wawancara, tes, analisis dokumen, dan lainnya.
6
 

                                                           

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 104. 

6
Sudaryono, dkk, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 29. 



45 
 

 

Dalam sebuah penelitian, data dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, beberapa 

sumber dan latar tempat. Berdasarkan cara, data dapat diperoleh melalui kegiatan 

observasi, wawancara, kuisioner atau angket, dokumentasi ataupun triangulasi.
7
  

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode observasi, yakni peneliti mengamati kegiatan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas IX, perilaku keagamaan 

peserta didik dan keteladanan dari pendidik serta semua staf di SMP Negeri 

4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

2. Metode wawancara, yakni peneliti melakukan wawancara yang bersifat 

semiterstruktur dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

kepala sekolah, ketua komite, dan peserta didik kelas IX SMP Negeri 4 Alla 

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang mengenai perilaku keagamaan 

peserta didik, keteladanan pendidik terhadap peserta didik dan langkah-

langkah apa saja yang ditempuh oleh pendidik di sekolah untuk membentuk 

perilaku keagamaan peserta didik.  

3. Metode dokumentasi, yakni peneliti mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di kelas IX. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan tentang 

struktur organisasi, visi misi dan tujuan sekolah, serta sarana ibadah yang 

ada di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. 

E. Instrumen Penelitian  

Suharsimi dikutip oleh Sudaryono, dkk dalam bukunya berjudul 

Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan menyebutkan bahwa instrumen 

pengumpulan data adalah:  

                                                           

7
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan informasi, agar kegiatan penelitiannya menjadi sistematis 
dan dipermudah. Selanjutnya, instrumen yang diartikan sebagai alat bantu 
merupakan sarana yang bisa berwujud benda, seperti angket, daftar cocok, 
skala, pedoman wawancara, lembar atau panduan pengamatan, soal ujian 
dan sebagainya.

8
 

Dalam  penelitian kualitatif, peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen 

utamanya yang kemudian akan ada pengembangan dari instrumen penelitiannya 

setelah fokus penelitian sudah jelas. Hal ini diharapkan agar dapat melengkapi 

data, dan data yang diperoleh saat observasi memiliki pembanding.
9
  

Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.  

1. Pedoman observasi, yaitu berupa lembaran berisi petunjuk dan gambaran 

mengenai apa saja yang harus peneliti amati saat berada di lapangan. 

2. Pedoman wawancara, yaitu berupa lembaran berisi pedoman pertanyaan 

seputar perilaku keagamaan dan langkah apa yang dilakukan oleh pendidik 

dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik yang harus peneliti 

tanyakan kepada informan saat berada di lapangan.  

3. Dokumentasi, yaitu berupa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa gambar atau rekaman suara pada saat berada di lapangan, seperti 

ponsel berkamera, perekam suara, buku catatan dan pulpen.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan 

Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data menurut Sugiyono adalah proses analisis yang dilakukan 

dengan memilih data yang utama, fokus pada data yang penting, kemudian 

                                                           

8
Sudaryono, dkk, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan, h. 30. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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mencari tema dan polanya.
10

 Kemudian menurut Miles dan Huberman, reduksi 

data merupakan bentuk analisis yang fokus untuk menajamkan, menggolongkan, 

memberi arahan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sampai 

bisa ditarik kesimpulan dan diverifikasi.
11

  

Mereduksi data berarti peneliti memilah data yang ditemukan saat berada 

di lapangan untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dan bisa 

dijadikan sebagai data temuan yang akan peneliti sajikan untuk dianalisis sebelum 

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Sehingga, pada proses ini peneliti 

memilah data yang peneliti dapatkan saat mengumpulkan data di lokasi penelitian, 

kemudian mengambil poin-poin pentingnya saja yang sesuai dengan apa yang 

peneliti butuhkan untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap 

data temuan.  

2. Penyajian Data 

Setelah data yang ditemukan direduksi, selanjutnya peneliti harus 

menyajikan data tersebut. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, diagram, dan sejenisnya. Diharapkan dengan menyajikan data, maka 

peneliti akan memperoleh data yang tersturktur, terorganisasi, dan berpola, 

sehingga hal tersebut memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan 

memberikan tindakan berikutnya terhadap hasil temuan.
12

  

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah 

dipahami seperti membuat catatan mengenai poin-poin utama dari data yang 

diperoleh sehingga peneliti lebih mudah untuk memberikan tindakan lanjutan 

sebelum menarik kesimpulan.  

                                                           

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 134. 

11
Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak 

Publisher, 2018), h. 103. 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 137. 



48 
 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada proses penelitian di lapangan, terkadang kesimpulan dibuat oleh 

peneliti berdasarkan penemuan literatur dan terkadang juga berdasarkan dari data 

hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan pengamatan 

terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan.
13

 Kesimpulan pada penelitian 

kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat 

sejak awal, namun bisa juga tidak menjawab karena masalah yang ada pada 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang jika peneliti 

telah berada di lapangan.
14

 Menarik kesimpulan adalah langkah akhir dan paling 

penting dalam menganalisis data kualitatif.  

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapatkan 

saat melakukan pengamatan di lapangan dan berdasarkan hasil bacaan peneliti 

yang sesuai dengan topik apa yang sedang peneliti teliti. Selain itu, peneliti dapat 

menarik kesimpulan dari jawaban mengenai rumusan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya. Meskipun hasil bacaan dan jawaban dari rumusan 

masalah tersebut dapat berubah seiring dengan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti saat berada di lapangan. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh peneliti 

harus diuji kebenarannya agar hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan kondisi 

sebenarnya yang ada di lapangan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Adapun langkah yang dipilih oleh peneliti untuk menguji keabsahan data 

yang peneliti peroleh selama melaksanakan penelitian di SMP Negeri 4 Alla 

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ialah dengan ketekunan pengamatan, 

perpanjangan pengamatan, dan triangulasi. 

                                                           

13
Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 45. 

14
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 142. 
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1. Ketekunan Pengamatan 

Dalam hal ini, peneliti harus melakukan penelitian secara tekun dan terus-

menerus, berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menemukan data 

secara lebih rinci dan akurat.
15

 Meningkatkan ketekunan juga dapat membantu 

peneliti untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data temuan sebelumnya. 

Adapun bekal yang harus dimiliki seorang peneliti dalam meningkatkan 

ketekunannya adalah dengan memperbanyak membaca buku referensi dan hasil 

penelitian terkait apa yang sedang ia teliti. Hal ini guna untuk meningkatkan 

wawasan si peneliti, sehingga ia dapat memeriksa dan menentukan, apakah data 

yang ia peroleh itu benar dan dapat  dipercaya atau tidak.
16

 

Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu peneliti 

untuk menemukan data secara lebih rinci dan akurat, sehingga dapat digunakan 

sebagai penentu bahwa penelitian itu bisa dipercaya atau tidak karena peneliti 

tidak berpatokan pada hasil penelitian awal yang bisa saja berubah seiring dengan 

keberadaan peneliti di lapangan. Selain itu, peneliti juga bisa menemukan ide-ide 

baru yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang 

ditemukan selama masa penelitian. 

2. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan di lapangan dapat membantu peneliti untuk 

memperoleh informasi secara lengkap dan lebih mendalam. Perpanjangan 

pengamatan ini juga berguna untuk peneliti melakukan pengecekan kembali 

terhadap data yang didapatkan dari sumber sebelumnya, apakah data tersebut 

memang benar adanya, ataukah ada data yang dirahasiakan kepada peneliti. 

Sehingga, apabila terjadi perbedaan dari data yang lama dengan yang baru, 

                                                           

15
Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, h. 45-46. 

16
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 189. 
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peneliti bisa melakukan pengamatan secara lebih mendalam dan lebih luas, agar 

data yang diperoleh sudah pasti kebenarannya.
17

 Untuk kembali mengecek 

mengenai kebenaran dari data yang diperoleh, peneliti dapat terbantu untuk lebih 

mendalami tentang penelitiannya dengan memperpanjang masa pengamatan 

selama tujuh hari.  

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan karena merasa bahwa data 

yang telah dikumpulkan masih kurang dan membutuhkan waktu tambahan untuk 

mendapatkan tambahan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan perpanjangan 

pengamatan agar peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan data di lapangan 

sebelum penelitian benar-benar diakhiri dan ditarik kesimpulannya. 

3. Triangulasi 

Untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang didapatkan, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi. Yakni mengecek kembali kebenaran 

suatu data dengan mengecek pada sumber lain, agar data yang telah ada 

sebelumnya memiliki pembanding untuk diuji kebenarannya.
18

 Dalam proses 

pengecekan ulang terhadap data yang didapatkan selama berada di lapangan, 

teknik triangulasi dapat dilakukan oleh seorang peneliti guna untuk menguji data 

yang telah didapatkan melalui beberapa sumber yang lain untuk kemudian 

dicocokkan dengan data yang sudah ada sebelumnya.  

Pengecekan ini dilakukan untuk menguji ulang mengenai kebenaran data 

yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Sugiono dalam bukunya Metodologi 

Penelitian Kualitatif membagi triangulasi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber. 

                                                           

17
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 187. 

18
Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, h. 47. 
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2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan 

pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu 

dan situasi yang berbeda.
19

 

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa sumber 

yang berbeda untuk mengetahui apakah data yang diberikan oleh sumber A sama 

dengan informasi yang diberikan oleh sumber lain. 

                                                           

19
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 191. 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK 

MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI 

PEKERTI BERDASARKAN STANDAR ISI DI SMP NEGERI 4 ALLA 

KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 4 Alla 

SMP Negeri 4 Alla adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

negeri yang berlokasi di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

1. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Negeri 4 Alla 

Adapun visi dari SMP Negeri 4 Alla adalah unggul dalam prestasi dan 

terampil dalam seni berdasarkan IPTEK, iman, takwa, dan berbasis lingkungan. 

Sedangkan misi SMP Negeri 4 Alla adalah sebagai berikut:
1
 

a. Melaksanakan pembelajaran yang efektif/Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

b. Mendorong dan mengembangkan berbagai inovasi dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dan 

menyenangkan melalui kebersamaan dan ke 8K. 

d. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan olahraga dan seni. 

e. Mengembangkan keterampilan yang ada pada siswa melalui ekstrakurikuler. 

f. Mengembangkan lingkungan sekolah menuju sekolah adiwiyata. 

Adapun tujuan SMP Negeri 4 Alla adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan prestasi akademik tingkat kabupaten dan provinsi. 

                                                           

1
Andi Anis Magfiroh, Observasi, Sekolah, 8 November 2021. 
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b. Meningkatkan prestasi non-akademik tingkat kabupaten dan provinsi. 

c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan warga 

sekolah secara berkesinambungan. 

d. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan asri. 

e. Melestarikan budaya daerah yang mendukung penanaman nilai-nilai moral dan 

imtaq di kalangan warga sekolah secara berkesinambungan. 

f. Menerapkan metode pembelajaran CTL dalam proses pembelajaran pada 

semua mata pelajaran. 

g. Mengembangkan lingkungan sekolah sehat menuju sekolah adiwiyata. 

2. Profil Sekolah
2
 

a. Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Alla 

b. Nomor Statistik : 201191651323 

c. Provinsi : Sulawesi Selatan 

d. Otonomi Daerah : Kab. Enrekang 

e. Kecamatan : Curio 

f. Desa/Kelurahan : Sumbang 

g. Kode Pos : 91755 

h. Telepon : - 

i. Faxcimile : Kode Wilayah: 0420 Nomor:  

j. Daerah : Pedesaan 

k. Status Sekolah : Negeri 

l. Kelompok Sekolah : Inti dan Terbuka 

m. Akreditasi  : A 

n. Surat Keputusan/SK : Nomor: 68/SK/BAP-SM/X/2014  

 Tgl: 24 Oktober 2014 
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Andi Anis Magfiroh, Observasi, Sekolah, 8 November 2021. 
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o. Penerbitan SK  

(Ditandatangani Oleh) : - 

p. Tahun Berdiri : Tahun: 1984 

q. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi 

r. Bangunan Sekolah : Milik Sendiri 

s. Lokasi Sekolah : Sumbang, Curio 

t. Jarak ke Pusat Kecamatan : 2 Km 

u. Jarak ke Pusat Otoda : 57 Km 

v. Terletak Pada Lintasan  : Kecamatan 

w. Jumlah Keanggotaan Rayon : 7 Sekolah 

x. Organisasi Penyelenggara  : Pemerintah 

y. NPSN  : 40305806 

3. Keadaan Peserta Didik 

Adapun keadaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Kelas 

Tingkat Kelas L P Jumlah 

Kelas 7 52 49 101 

Kelas 8 65 51 116 

Kelas 9 67 49 116 

Total 184 149 333 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 4 Alla 

Tabel 4.2 

Rombongan Belajar Peserta Didik 

No. 
Nama 

Rombel 

Tingkat 

Kelas 

Jumlah Siswa 
Wali Kelas 

L P Jumlah 

1. Kelas VII A 7 15 10 25 Sitti Saerah Wahab, S.Pd 



55 
 

 

2. Kelas VII B 7 14 12 26 Drs. Paris Renta 

3. Kelas VII C 7 12 13 25 Muliati U, S.Pd 

4. Kelas VII D 7 11 14 25 Timang, S.Pd 

5. Kelas VIII A 8 18 11 29 Arna, S.Pd 

6. Kelas VIII B 8 18 11 29 Hasnawati, S.Pd 

7. Kelas VIII C 8 11 18 29 Muh. Shaleh, S.Pd.I 

8. Kelas VIII D 8 18 11 29 Muhajir, S.Pd 

9. Kelas IX A 9 16 13 29 Tamrawati, S.Pd 

10. Kelas IX B 9 17 12 29 Sidar, S.Pd 

11. Kelas IX C 9 17 12 29 Bakri, S.Pd 

12. Kelas IX D 9 17 12 29 Ansar, S.Pd 

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 4 Alla 

B. Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 4 Alla 

Perilaku keagamaan merupakan segala hal yang dilakukan oleh seseorang 

dalam hal beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt., Sang Pencipta alam 

semesta dengan penuh keyakinan.  

Adapun contoh dari perilaku keagamaan yang menjadi objek utama 

peneliti adalah menghormati dan menjaga sopan santun kepada orang tua dan 

guru, menghormati dan saling menghargai antar teman sebaya, mengucapkan 

salam ketika memasuki ruang kelas, mengikuti salat zuhur berjemaah sebelum 

pulang sekolah, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, 

berperilaku jujur dan menepati janji, taat dan hormat kepada orang tua dan guru, 

serta toleransi dan menghargai perbedaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 4 

Alla, peneliti melihat bahwa perilaku peserta didik di sekolah ini sudah baik. Hal 

ini terlihat dari perilaku peserta didik yang menghormati guru di sekolah, 

mengucapkan salam ketika memasuki ruang kelas, berdoa sebelum memulai dan 

mengakhiri kegiatan pembelajaran, saling menghormati dan menghargai antar 

sesama, meskipun peneliti tidak dapat membuktikan bahwa peserta didik 

mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah atau tidak sebelum pulang sekolah. 
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Sebab, saat penelitian ini dilakukan, kegiatan pembelajarannya berlangsung secara 

terbatas dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur. 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebelum pembelajaran 

inti dimulai adalah ketua kelas memimpin peserta didik yang lain untuk berdiri 

dan mengucap salam kepada guru kemudian dilanjutkan dengan berdoa sebelum 

pelajaran dimulai. Hal ini dilakukan oleh semua kelas IX sebelum memulai dan 

mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas.  

Selain melalui pengamatan, peneliti juga memperoleh informasi mengenai 

perilaku keagamaan peserta didik dengan mewawancarai kepala sekolah, guru 

Pendidikan Agama Islam, dan ketua komite yang menyatakan bahwa perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla sudah baik.  

Pak Sultan selaku kepala SMP Negeri 4 Alla saat diwawancarai 

menuturkan, “Perilaku keagamaan peserta didik di sekolah ini sudah baik. Hal ini 

dilihat dari sebagian besar peserta didik yang sudah menjalankan aturan agamanya 

dengan baik.”
3
 Aturan agama yang dimaksud adalah peserta didik di SMP Negeri 

4 Alla sudah menjalankan perintah agama dengan baik, seperti menutup aurat bagi 

perempuan, berdoa sebelum pelajaran dimulai, berdoa sebelum pulang sekolah, 

mengucap salam saat memasuki ruang kelas, menghormati orang yang lebih tua 

seperti guru, dan menghargai sesamanya.  

Pada saat peneliti mengamati kegiatan pembelajaran di kelas IX D, dari 29 

peserta didik yang ada di kelas tersebut, ada 5 orang yang terlambat dan 

mengucapkan salam sebelum memasuki ruang kelas dan mengikuti kegiatan 

pembelajaran bersama teman-temannya. Kemudian, saat kegiatan pembelajaran 

sedang berlangsung, ada 2 sampai 3 orang yang izin keluar kelas dengan meminta 

izin terlebih dahulu lalu kembali mengucapkan salam saat kembali ke kelas. 

                                                           

3
Sultan, Kepala SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 8 November 2021. 
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Begitu pula di kelas IX A, B, dan C saat kegiatan pembelajaran sedang 

berlangsung. Peserta didik yang terlambat memasuki ruang kelas akan mengucap 

salam terlebih dahulu sebelum masuk kelas dan bergabung bersama teman-

temannya yang sudah lebih dahulu mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, saat ini peserta didik di SMP Negeri 4 Alla juga sudah lebih 

baik dalam hal menghormati dan menjaga sopan santun kepada guru dan orang 

tua di lingkungan sekolah. Saat diwawancarai oleh peneliti, Pak Shaleh 

mengatakan, “Sudah bolehlah dikatakan sekitar 90 persen, walaupun masih ada 

sebagian siswa yang belum, tapi jika dipresentasikan maka itu sudah lebih dari 

cukup.”
4
 Kemudian saat peneliti bertanya lebih lanjut, apakah peserta didik di 

SMP Negeri 4 Alla sudah saling menghormati dan menghargai antar sesamanya, 

Pak Shaleh mengatakan: 

Ini sesuai dengan tingkatannya. Kalau di kelas VII, karena mungkin masih 
terbawa dengan suasana di SD-nya, jadi mereka masih kebanyakan main. 
Jadi, untuk mau saling menghormati atau menghargai memang ada, cuma 
lebih kebanyakan situasi permainan yang mereka lakukan. Kalau kelas IX, 
ya lumayanlah, mereka sudah mengerti dengan hak-hak temannya yang lain. 
Jadi, sudah bisa dikatakan ada di antara mereka yang sudah saling 
menghormati dan menghargai hak-hak teman-temannya.

5
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebagian 

besar dari peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya kepada 

orang yang lebih tua. Selain itu, mereka juga sudah lebih memahami bahwa 

penting bagi setiap orang untuk menghargai dan menghormati antar sesamanya 

sehingga mereka bisa memahami tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang 

dan harus dihargai.  

Saat berada di lapangan, peneliti melihat bahwa peserta didik berdoa 

sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan berdoa ini 

                                                           

4
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 2022. 

5
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 2022. 
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dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya mengenai kegiatan salat zuhur berjemaah, 

peneliti menanyakan perihal kegiatan tersebut kepada guru pendidikan agama 

Islam dan peserta didik. Saat diwawancara, Pak Shaleh selaku guru PAI di SMP 

Negeri 4 Alla mengatakan bahwa:  

Untuk sementara ini belum ada kegiatan salat zuhur berjemaah, dulu pernah, 
bahkan melaksanakan salat Jumat di musala sekolah. Cuma karena 
zamannya Covid-19, itu semua ditiadakan. Jangankan mau salat berjemaah, 
pembelajaran saja tidak berlangsung secara tatap muka. Tetapi untuk 
sekarang, meskipun sudah pembelajaran tatap muka terbatas, untuk salat 
berjemaahnya masih belum.

6
 

Hal ini juga disampaikan oleh Marsya Sudarmin dari kelas IX C saat 

diwawancarai, ia mengatakan, “Tidak ada kegiatan salat zuhur berjemaah karena 

pulangnya itu jam 11.45, belum masuk waktu salat zuhur. Tapi sebelum pandemi, 

ada kegiatan salat zuhur berjemaahnya karena pulangnya jam 2.”
7
 Selain itu, 

Naydinda Primulia Ali dari kelas IX D juga mengatakan, “Untuk sekarang ini 

tidak ada kegiatan salat zuhur berjemaah, tetapi ada dan dilaksanakan sebelum 

adanya covid karena pulangnya itu sore.”
8
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan salat 

berjemaah ini memang ditiadakan dan tidak dilaksanakan di lingkungan sekolah 

sejak pembelajaran berlangsung secara online dan terbatas. Selain itu, sejak 

pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai dilakukan di sekolah, peserta didik 

juga pulang lebih awal yaitu pada pukul 11.45 dan belum masuk waktu salat 

zuhur sehingga kegiatan salat zuhur berjemaah tidak mungkin untuk dilaksanakan. 

Selanjutnya Annisa Nur Ilmi dari kelas IX C saat diwawancarai 

mengatakan, “Waktu sebelum pandemi, kegiatan salat berjemaah itu ada dan 

                                                           

6
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 11 November 2021. 

7
Marsya Sudarmin, Peserta Didik SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 

2022. 

8
Naydinda Primulia Ali, Peserta Didik SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 

Januari 2022. 
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diikuti oleh semua peserta didik di sekolah. Baik perempuan maupun laki-laki.”
9
  

Selain Annisa Nur Ilmi, peneliti juga mewawancarai Juherni dari kelas IX D, dia 

menuturkan, “Waktu kegiatan salat zuhur berjemaahnya masih berjalan, sebelum 

pandemi, semua siswa perempuan ikut salat kecuali yang halangan. Terus yang 

laki-lakinya kadang ada yang tidak ikut.”
10

     

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua dari 

peserta didik di SMP Negeri 4 Alla mengikuti kegiatan salat berjemaah saat 

kegiatan tersebut masih dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti 

lihat pada saat kegiatan pra observasi, di mana sebagian besar peserta didik yang 

laki-laki berada di luar lingkungan sekolah dan berkumpul di rumah-rumah warga 

saat jam salat. Kejadian ini terjadi sebelum adanya pandemi dan pembelajaran 

dilakukan secara penuh di lingkungan sekolah. Namun, sejak setahun belakangan, 

peneliti tidak lagi melihat peserta didik berkumpul di rumah-rumah warga untuk 

merokok dan membolos saat jam istirahat dan jam salat.  

Saat peneliti melakukan observasi di lingkungan sekolah, peneliti tidak 

lagi melihat peserta didik berkumpul dan merokok di rumah-rumah warga saat 

jam pelajaran berlangsung. Saat diwawancarai, Pak Shaleh selaku guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa: 

Untuk sekarang ini, sejak sekolahnya dilaksanakan secara online, kemudian 
sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka secara terbatas. Memang 
ada perubahan dari perilaku peserta didik. Jika dulunya sebelum pandemi 
datang, setiap hari selalu ada peserta didik yang bermasalah, maka sekarang 
setelah adanya pandemi dan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan, 
sudah jarang didapati peserta didik yang bermasalah. Namun, kenapa hal itu 
bisa terjadi, saya juga tidak tahu. Apa karena kurangnya interaksi secara 
langsung di antara peserta didik dengan adanya pembelajaran online ini atau 
bagaimana.

11
 

                                                           

9
Annisa Nur Ilmi, Peserta Didik SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 

2022. 

10
Juherni, Peserta Didik SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 2022. 

11
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 11 November 2021. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memahami bahwa 

perubahan perilaku peserta didik mulai terlihat sejak pembelajaran tidak 

sepenuhnya dilakukan secara normal dan dilakukan di lingkungan sekolah. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa sejak peserta didik lebih banyak melakukan 

pembelajaran dari rumah, perilakunya menjadi lebih terkontrol. 

Saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, peneliti tidak melihat 

adanya peserta didik yang bermasalah sehingga dipanggil ke ruang BK. Hal ini 

menunjukkan perilaku peserta didik SMP Negeri 4 Alla memang mengalami 

perubahan. Perubahan perilaku keagamaan peserta didik yang terjadi di SMP 

Negeri 4 Alla sejak pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan di sekolah dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor.  

Ramayulis dalam bukunya Psikologi Agama mengatakan bahwa:  

Kajian psikologi telah menunjukkan bahwa munculnya kesadaran beragama 
disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri seseorang maupun dari 
faktor luar. Faktor dalam diri seseorang seperti motif, kemauan, dan 
harapan, sedangkan faktor eksternal berasal dari objek eksternal yang 
mempengaruhi.

12
  

Abdul Aziz Ahyadi dikutip oleh Ramayulis dalam bukunya Psikologi 

Agama mengatakan, “Penyebab perilaku keagamaan manusia adalah campuran 

dari banyak faktor yang berbeda, yaitu faktor lingkungan, biologis, psikologis dan 

spiritual, faktor fungsional, faktor bawaan dan sifat atau karunia Tuhan.”
13

 Seperti 

yang umumnya diketahui oleh banyak orang, bahwa sekeras apa pun seseorang 

berusaha untuk mengubah perilaku orang lain untuk menjadi lebih baik, jika dari 

dalam diri orang tersebut tidak memiliki kesediaan, maka nasihat apa pun yang 

diberikan tidak akan diterimanya. Namun, meski perubahan perilaku seseorang 

tidak bisa dipaksakan, tetapi hidayah Allah bisa datang kapan saja. Bisa saja 

                                                           

12
Ramayulis, Psikologi Agama (Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 100. 

13
Abdul Aziz Ahyadi dikutip dalam Ramayulis, Psikologi Agama (Cet. X; Jakarta: Kalam 

Mulia, 2013), h. 102. 
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hidayah itu datang melalui berbagai faktor eksternal dari orang tersebut jika dari 

dalam dirinya memang ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik setiap 

harinya.  

Salah satu faktor eksternal yang dapat memicu semangat dan motivasi 

peserta didik untuk menjadi lebih baik adalah dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh kedua orang tuanya. Biasanya peserta didik akan merasa lebih 

bersemangat dan termotivasi untuk belajar hal-hal yang belum mereka ketahui 

ketika orang tua memberi semangat dan dukungan kepada mereka secara terus-

menerus. Apalagi jika mereka diberikan hadiah ketika berhasil berperilaku baik, 

seperti apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, pendidik, dan orang-orang 

dewasa lainnya yang ada di sekitarnya.  

Tentunya hal tersebut akan menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. 

Namun, selain memberikan hadiah terhadap pencapaian yang telah dilakukan oleh 

seorang anak, orang tua dan pendidik harus memberi pemahaman kepada anak 

bahwa setiap hal yang dilakukan tidak boleh jika diniatkan hanya untuk 

mendapatkan hadiah dan  pujian semata. Akan tetapi, setiap hal harus dilakukan 

atas kesadaran diri akan kewajiban kepada Allah dan berdasarkan pada tuntunan 

agama. Agar ketika suatu hari nanti mereka tidak lagi mendapatkan apa yang 

diharapkan setelah melakukan perbuatan yang baik, mereka tidak merasa kecewa 

dan justru merasa tidak percaya lagi terhadap apa yang sebelumnya ia percayai.  

Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki fitrah untuk beragama, 

namun semuanya membutuhkan bimbingan dan nasihat dari orang tua, pendidik 

dan orang dewasa lainnya yang ia percayai agar fitrah tersebut dapat terjaga dan 

diarahkan kepada hal-hal yang positif.  

Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama mengatakan bahwa: 

Manusia adalah makhluk religius. Namun, kesadaran beragamanya tersebut 
memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 
Untuk itu anak membutuhkan bimbingan dan arahan yang sesuai dengan 
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tahap perkembangan yang dilaluinya. Tokoh yang paling menentukan dalam 
membangkitkan kesadaran keagamaannya adalah kedua orang tuanya.

14
 

Merujuk pada pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak 

atau peserta didik tetap membutuhkan tuntunan dan bimbingan dari orang tua, 

meskipun sudah dibimbing dan dididik oleh pendidik saat berada di lingkungan 

sekolah. Peran pendidik di lingkungan sekolah tidak bisa menggantikan peran 

orang tua dalam hal mendidik anaknya. Sebab tugas pendidik adalah membantu 

orang tua untuk membina, mendidik, dan membimbing sekaligus menjadi 

pengganti orang tua saat peserta didik berada di lingkungan sekolah.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian anak atau peserta didik yang 

jauh lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh gurunya di sekolah daripada apa 

yang disampaikan oleh orang tuanya di rumah. Sehingga tidak semua orang tua 

bisa untuk mengarahkan anaknya dan membutuhkan bantuan pendidik di 

lingkungan sekolah untuk itu. Oleh sebab itu, kerja sama antara orang tua dan 

pendidik serta masyarakat dibutuhkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang berperilaku keagamaan yang baik dan sesuai dengan tuntunan 

agamanya.  

C. Proses Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SMP Negeri 4 

Alla Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berdasarkan Standar Isi 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berlangsung di dalam kelas, peneliti 

menemukan bahwa pembentukan perilaku keagamaan peserta didik di SMP 

Negeri 4 Alla sudah dilakukan saat pendidik sedang mengajar di dalam kelas, 

yaitu dengan memberikan nasihat dan contoh perilaku terpuji yang dapat 
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Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-

prinsip Psikologi (Cet.XIX; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 62. 
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dijadikan sebagai teladan oleh peserta didik. Contoh keteladanan yang diberikan 

oleh pendidik kepada peserta didik di lingkungan sekolah adalah pendidik datang 

lebih awal ke lingkungan sekolah, yaitu sebelum jam pelajaran pertama dimulai.  

Nasihat dan contoh perilaku terpuji yang dicontohkan pun mengambil dari 

hal-hal yang tentunya mudah untuk dijumpai oleh peserta didik saat berada di 

lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal dari peserta didik. Pak Shaleh 

selaku guru PAI mengatakan, “Dalam membentuk perilaku keagamaan peserta 

didik, yang dilakukan adalah memberikan pembiasaan kepada peserta didik.”
15

  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memahami bahwa selain 

memberikan contoh dan keteladanan kepada peserta didik, guru PAI juga melatih 

kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Adapun contoh dari pembiasaan yang dilatih 

kepada peserta didik adalah pembiasaan mengucap salam saat memasuki ruang 

kelas dan membaca doa sebelum dan setelah belajar.  

Selain pemberian keteladanan dan pembiasaan, pendidik di lingkungan 

sekolah juga memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang 

melanggar peraturan di sekolah. Pak Sultan selaku kepala SMP Negeri 4 Alla juga 

mengatakan, “Adapun jika ada peserta didik yang melanggar peraturan, maka 

mereka akan diberi sanksi, seperti membersihkan sarana ibadah yang ada di 

sekolah atau menghafal surah dan doa-doa harian.
16

  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memahami bahwa sanksi 

yang diberikan kepada peserta didik yang bermasalah di lingkungan sekolah dapat 

melatih peserta didik untuk terus mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru 

PAI. Sebab apabila mereka melanggar, maka mereka harus siap untuk disuruh 

menghafalkan surah-surah pendek dalam Al-Qur‟an dan doa sehari-hari. Sehingga 

                                                           

15
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 11 November 2021. 

16
Sultan, Kepala SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 8 November 2021. 
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peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses yang ditempuh oleh pendidik di 

lingkungan SMP Negeri 4 Alla ialah dengan memberikan nasihat kepada peserta 

didik, memberikan keteladanan dalam berperilaku, memberikan pembiasaan 

untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya, dan pemberian hukuman.  

Dalam usaha membentuk perilaku keagamaan peserta didik melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi, 

proses yang dilakukan oleh guru PAI ialah memberikan nasihat dan contoh 

perilaku keteladanan dengan mengambil contoh perilaku yang sekiranya sering 

dijumpai oleh peserta didik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain 

memberikan nasihat dan keteladanan, langkah lain yang ditempuh adalah dengan 

menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang nantinya akan digunakan 

sebagai sarana tambahan untuk memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih 

banyak mengenai agama di luar jam pelajaran wajib.  

Saat diwawancarai, Pak Shaleh mengatakan bahwa: 

InsyaAllah ke depannya kita sudah programkan, kita sudah rapat dengan 
dewan guru. Ada banyak program pembinaan ekstrakurikuler khusus untuk 
keagamaan sudah banyak kita masukkan. Salah satunya ada pengajian rutin 
setiap bulan, insyaAllah bulan depan kita sudah mulai lakukan. Kemudian 
ada pembinaan baca Al-Qur‟an untuk anak-anak yang kurang mampu untuk 
membaca Al-Qur‟an. Terus itu juga, kegiatan salat berjemaah sebelum 
pulang.

17
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidik di SMP 

Negeri 4 Alla mengupayakan agar peserta didiknya mempelajari lebih banyak 

tentang agama dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk 

melatih kebiasaan peserta didik dalam mempraktikkan teori yang telah mereka 

pelajari di sekolah ialah dengan memberi fasilitas berupa kegiatan tambahan 

seperti ekstrakurikuler yang khusus pada bidang keagamaan. Dalam proses 

pembentukan perilaku keagamaan peserta didik yang dibutuhkan bukan hanya 

                                                           

17
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 2022. 



65 
 

 

teori yang selalu diterangkan oleh guru PAI di depan kelas. Akan tetapi, peserta 

didik membutuhkan keteladanan dari orang-orang dewasa di sekitarnya, orang-

orang yang mereka percayai, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.  

Selain itu, untuk membentuk perilaku keagamaan peserta didik, pendidik 

tidak bisa untuk memaksakan perubahan secara langsung kepada diri peserta 

didik. Akan tetapi, dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan dan waktu yang panjang. 

Pembiasaan-pembiasaan dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus 

akan lebih mudah untuk melekat dalam memori peserta didik karena dengan 

pembiasaan tersebut peserta didik akan memperoleh pengalaman dan kesan.  

Adapun contoh kegiatan pembiasaan yang bisa dilakukan dalam kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas adalah dengan membiasakan peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sebelum mengakhiri kegiatan 

pembelajaran, dan membiasakan peserta didik untuk mengucap salam saat 

memasuki ruang kelas.  

Pak Shaleh selaku guru Agama mengatakan bahwa: 

Memang harus untuk selalu memberi salam setiap masuk kelas, keluar kelas 
juga begitu. Bahkan ada sesi khususnya, ada ketua kelas yang memberi aba-
aba kemudian memberi salam kepada guru. Begitu juga peserta didik yang 
terlambat masuk, pasti memberi salam atau mungkin ada yang izin ke WC, 
masuk kelasnya pasti memberi salam juga. Dan begitu juga ketika hendak 
pulang atau keluar kelas, ya tetap memberi salam, karena prosedurnya 
memang harus begitu.

18
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat memahami bahwa peserta 

didik di SMP Negeri 4 Alla memang diwajibkan untuk selalu mengucapkan salam 

saat memasuki ruang kelas, baik karena terlambat masuk kelas ataupun karena 

izin keluar kelas untuk suatu urusan.  

Adapun menurut Pak Moechtar selaku ketua komite SMP Negeri 4 Alla 

saat diwawancarai mengatakan, “Langkah yang ditempuh oleh pendidik dalam 

                                                           

18
Muh. Shaleh, Guru PAI SMP Negeri 4 Alla, Wawancara, Sekolah, 28 Januari 2022. 



66 
 

 

proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Alla adalah dengan memberikan 

pendidikan nilai kepada peserta didik.”
19

 Berdasarkan pernyataan dari ketua 

komite, dapat dipahami bahwa langkah yang ditempuh oleh pendidik dalam 

proses pembelajaran lebih fokus pada bagaimana mengajarkan tentang nilai 

kepada peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan nilai di sini ialah nilai 

kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, kepedulian, dan ketangguhan. Nilai-nilai 

tersebut tentunya tercermin dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di sekolah. Apalagi di SMP Negeri 4 Alla seluruh warganya 

memeluk agama Islam, sehingga yang menjadi fokusnya memang ada pada 

penanaman nilai yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. 

Adapun bagaimana agar peserta didik bisa memahami tentang pendidikan 

nilai ialah dengan memberikan pengetahuan kepada mereka mengenai contoh dari 

nilai-nilai tersebut. Selain itu, diperlukan juga fasilitas tambahan yang bisa 

digunakan oleh peserta didik untuk menjadi wadah bagi mereka dalam 

mengembangkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan, seperti dengan 

menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. 

Kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh guru PAI untuk melatih 

dan membiasakan peserta didik dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan 

kepada peserta didik ialah dengan mengadakan kegiatan salat berjemaah di 

lingkungan sekolah, membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran dan setelah pelajaran selesai, serta membiasakan peserta didik untuk 

berlaku jujur terhadap apa pun yang tengah mereka lakukan.  

Hal utama yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam memberikan 

pendidikan nilai kepada peserta didik ialah dengan memberikan keteladanan, 

sehingga mereka memiliki sosok yang mereka percaya dan bisa untuk mereka 
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jadikan contoh dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jika pendidik tidak 

memberi keteladanan yang baik, maka sudah pasti bahwa peserta didik juga akan 

kebingungan saat pendidik meminta mereka untuk berperilaku yang baik, 

sedangkan pendidik tidak memberikan contoh perbuatan yang secara nyata dapat 

mereka lihat dari pendidiknya, baik ketika mereka berada di lingkungan sekolah, 

maupun saat berada di lingkungan masyarakat.  

Adapun langkah lain yang ditempuh oleh pendidik di lingkungan sekolah 

untuk membentuk perilaku keagamaan peserta didik ialah dengan pemberian 

hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan atau yang membolos dari 

kegiatan pembelajaran. Pemberian hukuman ini juga disesuaikan dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. 

Annisa Nur Ilmi dari kelas IX C mengatakan, “Peserta didik yang 

melanggar akan diberi sanksi.”
20

 Lebih lanjut Mindar Jamal dari kelas IX D juga 

menyatakan, “Peserta didik yang melanggar terhadap peraturan di sekolah akan 

dipanggil ke ruang BK.”
21

 Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang 

melanggar seperti membolos, berarti pendidik di lingkungan sekolah memang 

benar-benar sudah berusaha untuk melatih kedisiplinan peserta didik dalam hal 

menjaga kedisiplinan. Dengan begitu, maka peserta didik akan lebih berusaha 

untuk memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih baik.  

Selain itu, Pak Moechtar selaku ketua komite juga sempat peneliti 

wawancarai mengenai hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada peserta 

didik ketika mereka kedapatan melanggar peraturan, beliau mengatakan bahwa: 
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Soal hukuman atau sanksi yang diberikan bagi peserta didik yang 
melanggar, tentu saja ada sanksi yang diberikan. Namun, sebelum 
menjatuhkan sanksi kepada anak didik yang melanggar, terlebih dahulu 
akan diberi peringatan dan komite sekolah meminta pendidik untuk 
memanggil orang tua dari peserta didik yang bersangkutan.

22
 

Adapun pemberian peringatan dan pemanggilan orang tua dari peserta 

didik yang melanggar akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar 

peraturan berat, seperti perkelahian antar pelajar yang sebelumnya memang sering 

terjadi dan membuat masyarakat resah. Sehingga dibutuhkan kerja sama antara 

orang tua dan pendidik untuk membina peserta didik tersebut. Ini dilakukan agar 

tidak terjadi salah paham antara pendidik dan orang tua peserta didik. Namun, 

seperti yang diketahui sebelumnya bahwa saat ini perilaku keagamaan peserta 

didik sudah baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sudah 

tidak terdengar lagi informasi mengenai perkelahian antar pelajar yang membuat 

masyarakat resah. Sehingga untuk pelanggaran seperti peserta didik membolos 

saat jam pelajaran, itu tidak membutuhkan surat peringatan dan pemanggilan 

kepada orang tua peserta didik untuk mendisiplinkan mereka.  

Saat mengumpulkan data di lingkungan sekolah, yang peneliti lihat adalah 

ketika guru pendidikan Agama Islam tengah menerangkan materi di kelas, ada 

beberapa peserta didik yang tidak masuk ke kelas, kemudian memasuki ruang 

kelas ketika pembelajaran akan berakhir. Maka menurut pandangan peneliti, 

pelanggaran yang seperti ini tidak mengharuskan bagi pendidik untuk 

memberikan surat peringatan dan pemanggilan kepada orang tua peserta didik, 

kecuali jika hal ini dilakukan secara terus-menerus dan peserta didik selalu 

membolos pada semua mata pelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

langkah yang ditempuh oleh pendidik di lingkungan SMP Negeri 4 Alla untuk 
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membentuk perilaku keagamaan peserta didiknya adalah dengan menggunakan 

metode keteladanan, pembiasaan dan pemberian hukuman. Metode keteladanan 

yang digunakan yaitu pendidik menjadi teladan dan memberikan contoh perilaku 

yang baik kepada peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat. Kemudian, pendidik juga membiasakan peserta didik untuk 

mengucap salam sebelum memasuki ruang kelas, berdoa sebelum memulai 

pelajaran dan setelah pelajaran berakhir. Selain itu, pendidik juga memberikan 

hukuman terhadap peserta didik yang tidak berperilaku baik. 

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berdasarkan 

Standar Isi Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan Peserta Didik  

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk mengambil tiga standar 

isi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk membuktikan 

bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi dapat membentuk perilaku keagamaan peserta didik, yaitu:  

1. Berperilaku jujur dan menepati janji, 

2. Taat dan hormat kepada orang tua dan guru, serta 

3. Toleransi dan menghargai perbedaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat berada di lapangan, peneliti 

melihat bahwa peserta didik di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio Kabupaten 

Enrekang sudah taat dan hormat kepada guru, serta toleransi dan menghargai 

perbedaan yang ada di antara peserta didik. Adapun untuk memperkuat hasil 

pengamatan yang diperoleh di lapangan, maka peneliti kembali mencari informasi 

tambahan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa peserta didik.  

Pada saat wawancara dengan peserta didik di sekolah, peneliti mengambil 

salah satu materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas IX tentang 

perilaku jujur. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada peserta didik dari 
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kelas IX B bernama Harisda, ia mengatakan, “Kami sudah belajar tentang perilaku 

jujur di pelajaran PAI, tetapi belum semua peserta didik melakukan perbuatan 

tersebut. Masih ada sebagian peserta didik yang menyontek saat ulangan.”
23

 

Selain Harisda, peneliti juga mewawancarai Aulia Salman dari kelas IX A. Dia 

menuturkan, “Kami sudah mempelajari materi PAI tentang perilaku jujur, tetapi 

sebagian besar peserta didik belum melakukan perbuatan tersebut. Sebagian besar 

dari peserta didik masih menyontek saat ulangan.”
24

  

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa tidak semua peserta didik mengamalkan apa yang telah dipelajarinya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Padahal berbuat jujur 

dan menepati janji adalah salah satu dari materi yang dipelajari oleh kelas IX 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.  

Kegiatan menyontek dalam ulangan merupakan salah satu contoh dari 

perbuatan tidak jujur. Meski demikian, perilaku ini masih sering dilakukan oleh 

peserta didik. Padahal secara teori, mereka sudah mengetahui dan memahami 

bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat jujur dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah jujur dalam ulangan.  

Dalam proses wawancara tersebut, peneliti menemukan hal yang unik, itu 

disebabkan karena Harisda yang saat itu peneliti wawancarai mengatakan bahwa 

sebagian besar peserta didik di kelasnya akan menyontek saat ulangan di depan 

guru PAI yang saat itu juga berada di tempat peneliti mewawancarai Harisda dan 

teman-temannya.  

Adapun Pak Shaleh saat diwawancarai mengatakan bahwa: 

Kalau pengamatan saya sendiri, mereka jujur. Mudah-mudahan. Memang 
karena kita sudah wanti-wanti sama anak-anak karena namanya 
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pembentukan karakter „kan, dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, ya. 
Harus jujur, bertanggung jawab, dan itu yang kita upayakan kita tanamkan 
ke anak-anak, karena memang ada istilahnya itu mengatakan buat apa pintar 
kalau tidak jujur, tidak bertanggung jawab.

25
 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa membiasakan 

peserta didik untuk berperilaku jujur memang sudah diupayakan dengan 

memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Sehingga berdasarkan uraian di atas, 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti yang berdasarkan standar isi tidak serta merta bisa dijadikan 

sebagai patokan untuk mengubah perilaku keagamaan peserta didik agar menjadi 

lebih baik. Namun, hal lain yang dipahami adalah meskipun peserta didik belum 

bisa sepenuhnya mengamalkan apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tapi setidaknya peserta didik sudah 

memahami bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah 

mereka pelajari.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengubah perilaku 

keagamaan peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

tempat tinggalnya. Sebab dalam hal penguasaan materi yang ada dalam lingkup 

materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas IX, peserta 

didik sebenarnya sudah memahami dan mengetahui apa yang sesuai dengan 

tuntunan agama, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Namun, dalam 

pengamalannya peserta didik masih membutuhkan bimbingan dan arahan. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mendapat kesimpulan bahwa 

sebagian besar peserta didik di SMP Negeri 4 Alla memahami agama mereka 

masih sebatas paham secara teori, tetapi belum maksimal dalam pengamalannya 

di kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk melatih peserta didik dalam 
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mengamalkan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kehidupan 

sehari-hari, mereka membutuhkan sarana tambahan, seperti kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis atau kegiatan lainnya seperti kegiatan salat zuhur 

berjemaah, melatih peserta didik untuk berpidato atau berceramah di depan 

teman-temannya yang lain, dan mengadakan lomba keagamaan dalam kegiatan 

porseni. Hal ini karena peserta didik membutuhkan praktik secara langsung untuk 

lebih memahami agama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meski tidak 

semua peserta didik akan percaya diri dalam mengikuti kegiatan keagamaan atau 

tampil di depan temannya untuk berceramah tentang agama, tetapi dengan latihan 

dan pembiasaan, lambat laun pasti akan menjadi kebiasaan bagi mereka.  

Memberikan praktik dan pengalaman secara langsung kepada peserta didik 

di lingkungan sekolah, tentunya bertujuan agar peserta didik tidak memahami 

agama hanya secara teori saja, tetapi juga bisa memahami agama secara praktik 

dan mereka dapat mengamalkan apa yang telah mereka dapatkan dan pelajari di 

lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki tugas yang berat untuk menanamkan 

nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik agar mereka bisa mengamalkan 

tentang materi-materi agama yang sudah mereka dapatkan dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah 

diuraikan pada Bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang sudah baik. 

2. Proses pembentukan perilaku keagamaan peserta didik melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi ialah dengan menyisipkan nasihat dan contoh-contoh perilaku 

terpuji yang sesuai dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan kepada 

peserta didik saat pembelajaran berlangsung.  

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan 

standar isi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengubah perilaku 

keagamaan peserta didik di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan Curio 

Kabupaten Enrekang. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi dan kerja sama antara pendidik dengan orang tua peserta didik 

sangat dibutuhkan untuk mengontrol perilaku peserta didik di lingkungan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebab, tugas mendidik bukan hanya 

tugas guru Pendidikan Agama Islam saja, tetapi ini merupakan tugas dari 

semua elemen pendidikan yang ada di lingkungan sekolah dan juga tugas  

utama dari orang tua.  
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2. Untuk mempertahankan perilaku keagamaan peserta didik yang sudah baik 

di SMP Negeri 4 Alla, maka keteladanan dan pembiasaan dari pendidik 

terutama dari guru PAI tetap dibutuhkan oleh peserta didik. 
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C. Pedoman Observasi 

Dalam kegiatan pengamatan (observasi) di SMP Negeri 4 Alla Kecamatan 

Curio Kabupaten Enrekang, ada beberapa aspek yang akan diamati, yaitu: 

1. Identitas sekolah. 

2. Kondisi proses belajar mengajar di sekolah. 

No. Aspek Penilaian 
Pelaksanaan 

Ya Tidak Kadang-kadang 

1. 
Guru PAI aktif dalam memberikan 

pembelajaran di kelas. 

   

2. 
Peserta didik bersemangat mengikuti 

pembelajaran di kelas. 

   

3. 
Guru dan peserta didik mengucapkan 

salam ketika memasuki ruang kelas. 

   

4. 
Peserta didik berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

   

5. 
Peserta didik menghormati guru di 

sekolah. 

   

6. 
Peserta didik mengikuti kegiatan salat 

zuhur berjemaah. 

   

7. 
Guru memotivasi peserta didik 

sebelum pelajaran dimulai. 

   

8. 
Guru memberikan pembelajaran PAI 

berdasarkan standar isi. 

   

9. 

Guru memberikan keteladanan kepada 

peserta didik untuk selalu berperilaku 

yang baik dan melaksanakan ajaran 

agama. 

   

10. 
Peserta didik berdoa setelah 

pembelajaran berakhir. 
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D. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Alla  

a. Identitas diri 

1) Nama  : Sultan, S.Pd, M.Pd 

2) Jabatan   : Kepala Sekolah 

3) Pekerjaan  : PNS 

4) Alamat : Rante Limbong, Desa Buntu Barana, Kec. Curio  

5) Pendidikan Terakhir  : S2 

b. Pertanyaan wawancara 

1) Bagaimana perilaku keagamaan peserta didik di sekolah ini? 

 Siswa telah menjalankan aturan agama dengan baik. 

2) Apakah guru PAI di sekolah ini sudah memberikan teladan yang baik 

mengenai perilaku keagamaan kepada peserta didik? 

 Iya, sudah. 

3) Apakah guru PAI telah melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi? 

 Iya, sudah. 

4) Langkah apa saja yang ditempuh oleh pendidik untuk membentuk dan 

mengembangkan perilaku keagamaan peserta didik melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi? 

 Memberikan keteladanan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut 

oleh siswa. 

5) Apakah ada hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar 

untuk memperbaiki perilaku keagamaannya menjadi lebih baik? 

 Ada. Sanksinya membersihkan sekitar musala dan sanksi menghafal atau 

membaca doa. 
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6) Menurut Anda, apakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berdasarkan standar isi bisa membentuk perilaku keagamaan peserta 

didik? 

 Iya, bisa. 
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2. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Identitas diri 

1) Nama : Muh. Shaleh, S.Pd.I 

2) Jabatan  : Guru PAI 

3) Pekerjaan  : Guru 

4) Alamat : Saruran, Kec. Anggeraja 

5) Pendidikan Terakhir  : S1 

b. Pertanyaan wawancara 

1) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santun kepada 

orang tua dan guru? 

 Ya, sudah bolehlah dikatakan sekitar 90%, walaupun ada sebagian siswa 

yang belum, tapi kan itu namanya kalau kita presentasikan sudah lebih 

dari cukup. Lumayanlah. 

2) Apakah peserta didik sudah saling menghormati dan menghargai antar 

sesamanya? 

 Ini kalau saya lihat, sesuai dengan tingkatannya, ya. Kalau di kelas 7, 

karena mungkin masih terbawa dengan suasana dari SD-nya, jadi 

kayaknya mereka masih kebanyakan main. Jadi, untuk mau saling 

menghormati atau menghargai itu ya memang sih, ada. Cuma lebih 

kebanyakan situasi permainan yang mereka lakukan. Kalau kelas 9, ya 

lumayanlah. Mereka masing-masing sudah mengerti dengan hak-hak 

temannya yang lain. Jadi, bisa dikatakan ya adalah di antara mereka yang 

sudah saling menghargai, saling menghormati hak-hak teman-temannya. 

3) Apakah pendidik dan peserta didik mengucapkan salam ketika memasuki 

ruang kelas? 
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 Memang harus, selalu malah. Karena setiap masuk ke kelas, memang 

harus memberi salam. Keluar kelas juga begitu. Bahkan ada sesi 

khususnya itu kita ada ketua kelas yang memberikan aba-aba kemudian 

memberi salam kepada guru, begitu juga siswa kalau misalkan yang 

terlambat masuk pasti memberi salam atau mungkin ada yang izin keluar 

ke WC kemudian masuk ke kelas, pasti memberi salam juga. Begitu juga 

ketika hendak pulang atau keluar kelas, ya tetap memberi salam karena 

itu memang sudah prosedurnya harus begitu. 

4) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

 Untuk sementara belum, ya. Dulu pernah, bahkan kita salat Jumat 

berjemaah di sini karena di sekolah kita kan dilengkapi dengan fasilitas 

masjid atau musala. Dulu pernah, cuma karena zamannya Covid-19, ya 

itu semua ditiadakan. Jangankan mau salat zuhur berjemaah, 

pembelajaran saja tidak berlangsung secara tatap muka. Tapi, untuk 

sekarang meskipun masih pembelajaran terbatas, istilahnya pembelajaran 

tatap muka terbatas, untuk salat berjemaah juga masih belum. InsyaAllah 

ke depan kita akan programkan itu, kemarin kita sudah rapat dengan 

dewan guru, banyak program pembinaan ekstra kurikuler khusus untuk 

keagamaan itu sudah banyak kita masukkan. Salah satunya ada pengajian 

rutin setiap bulan. InsyaAllah bulan depan kita sudah mulai lakukan. 

Kemudian ada pembinaan baca Al-Qur‟an dan salat berjemaah di sekolah 

baru pulang. 

5) Apakah peserta didik berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran 

berakhir? 

 Ya, itu sudah pasti. Itu sama tadi dengan memberi salam. 

6) Apakah peserta didik jujur dalam ulangan? 
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 Kalau pengamatan saya, jujur. Mudah-mudahan, karena kita memang 

wanti-wanti anak-anak untuk begitu karena namanya pembentukan 

karakter kan mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Harus jujur, 

bertanggung jawab, dan itu yang kita upayakan kita tanamkan ke anak-

anak, karena memang ada istilahnya itu mengatakan buat apa pintar kalau 

tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Jadi meskipun kecerdasannya rata-

rata tapi dia sudah jujur, sudah bertanggung jawab dengan tugasnya, 

itulah pencapaian yang sebenarnya. 
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3. Komite Sekolah 

a. Identitas diri 

1) Nama : Muhammad Moechtar 

2) Jabatan  : Ketua Komite 

3) Pekerjaan  : Petani 

4) Alamat : Dusun Ra‟pa, Desa Curio, Kec. Curio 

5) Pendidikan Terakhir  : SLTP 

b. Pertanyaan wawancara 

1) Bagaimana perilaku keagamaan peserta didik di sekolah ini? 

 Perilaku peserta didik di sekolah soal keagamaan sudah sangat lumayan 

baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

2) Langkah apa saja yang ditempuh oleh pendidik untuk membentuk dan 

mengembangkan perilaku keagamaan peserta didik melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berdasarkan standar isi? 

 Salah satu cara atau langkah yang ditempuh dalam proses belajar 

mengajar di SMP Negeri 4 Alla adalah salah satunya dengan sekolah 

adiyata atau sekolah berbasis lingkungan dan tentu saja yang paling 

utama adalah pendidikan nilai kepada anak didik. 

3) Apakah pendidik di sekolah ini sudah memberikan keteladanan yang baik 

kepada peserta didik? 

 Hampir dipastikan pendidik atau guru dan seluruh staf yang ada di 

sekolah menjadi teladan bagi seluruh peserta didik di sekolah. 

4) Apakah ada hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar 

untuk memperbaiki perilaku keagamaannya menjadi lebih baik? 

 Soal hukuman dan atau sanksi yang diberikan bagi peserta didik yang 

melanggar tentu saja ada sanksi. Namun, sebelum menjatuhkan sanksi 
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kepada anak didik yang melanggar, terlebih dahulu diberi peringatan dan 

atau sesuai dengan permintaan komite sekolah agar orang tuanya 

dipanggil ke sekolah. 
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4. Peserta Didik 

a. Peserta didik 1 

1) Identitas diri 

a) Nama : Mindar Jamal 

b) Kelas  : IX D 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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b. Peserta didik 2 

1) Identitas diri 

a) Nama : Annisa Nur Ilmi 

b) Kelas  : IX C 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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c. Peserta didik 3 

1) Identitas diri 

a) Nama : Harisda 

b) Kelas  : IX B 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

d. Peserta didik 4 

1) Identitas diri 

a) Nama : Aulia Salman 

b) Kelas  : IX A 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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e. Peserta didik 5 

1) Identitas diri 

a) Nama : Juherni 

b) Kelas  : IX D 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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f. Peserta didik 6 

1) Identitas diri 

a) Nama : Naydinda Primulia Ali 

b) Kelas  : IX D 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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g. Peserta didik 7 

1) Identitas diri 

a) Nama : Marsya Sudarmin 

b) Kelas  : IX C 

2) Pertanyaan wawancara 

a) Apakah peserta didik sudah menghormati dan menjaga sopan santunnya 

kepada orang tua dan guru? 

b) Apakah peserta didik sudah saling menghargai antar teman sebaya? 

c) Apakah peserta didik sudah mengucap salam ketika memasuki ruang 

kelas? 

d) Apakah di sekolah ini ada kegiatan salat zuhur berjemaah? 

e) Apakah peserta didik disiplin mengikuti kegiatan salat zuhur berjemaah? 

f) Apakah peserta didik berdoa sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

g) Apakah peserta didik sudah berperilaku jujur saat mengikuti ulangan? 
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