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KATA PENGANTAR 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ

 Nun N En ف
 Wau W We و
 Ha H Ha ػو

 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى



 
  

x 
 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jikaia terletak ditengah atau diakhir, 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, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 
 haula : ىَوْؿَ 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ 

 yamu>tu :   يََوُْتُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 d}amah U U اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَىْ  

 fath}ah dan wau Au a dan u ىػَوْ 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ...  fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىوُ
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوْضَةُ الَْْ طْفَاؿِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-h}ikmah :  اَلْْكْمَةُ 

 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 
نَا  <najjaina: نَََّيػْ
 al-haqq : اَلَْْق  
 nu‚ima : نػُعِّمَ 
 aduwwun‘ : عَدُو  
CJika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ) ىِيّ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ بِ  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 
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maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزلََةُ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du : الَْبِلادَُ 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 <ta’murun : تََْ مُرُوْفَ 

 ‘al-nau : الَنػَّوعُْ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِِ للهdi>nulla>hدِيْنُ اللهِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

الله ىُمْ فِْ رَحَْْةِ  hum fi> rah}matilla>h 

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman 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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh. Syahid Surahman 

NIM : 20100117060  

Fak/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam             

Judul  : Penyebab Kurangnya Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

dan Cara Mengatasinya di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 

Kabupaten Gowa.               

 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan motivasi belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 
Kabupaten Gowa. (2) mendeskripsikan penyebab rendahnya motivasi belajar 
Pendidikan Agama Islam peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 
Kabupaten Gowa. (3) mendeskripsikan cara mengatasi rendahnya motivasi 
belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten 
Gowa.  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis field research (penelitian 
lapangan) dan mengunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 
di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. Sumber Data dalam 
penelitian yakni guru PAI yang ada di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1, dan 
peserta didik Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikank kesimpulan. Uji keabsahan data yang 
digunakan adalah referensi dan triangulasi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) motivasi belajar peserta didik pada mata 
pelajaran PAI tergolong kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 
yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, banyaknya siswa yang tidak aktif 
dalam proses belajar mengajar, dan banyaknya siswa yang mengerjakan tugas 
sesuai keinginannya. 2) Faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 
Kabupaten Gowa adalah minimnya fasilitas, kurangnya perhatian orang tua, dan 
penggunaan metode dalam pembelajaran yang sifatnya monoton. 3) Upaya-upaya 
yang dilakukan oleh guru dalam memotivasi peserta didik ialah memilih metode 
pembelajaran secara tepat, penggunaan media yang bervariasi baik itu bersumber 
dari media cetak, elektronik dan sebagainya guna menunjang proses 
pembelajaran, selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya setelah selesai 
kegiatan pembelajaran dan memperkuat semangat pada dijiwanya sehingga 
peserta didik tersebut senang dengan guru tersebut dan otaknya menjadi mudah 
menerima pelajaran, orang tua diharuskan memberikan perhatian yang lebih 
kepada anaknya, terkhusus dalam proses belajar mengajar, dan orang tua 
diharuskan memperhatikan fasilitas belajar anaknya di rumah. 

 Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah (1) Jika guru menggunakan 
metode yang variatif dalam pembelajaran PAI sesuai dengan langkah-langkah 
yang telah ditentukan maka akan menambah motivasi peserta didik dalam belajar 
PAI-BP. (2) Kepada peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti dalam 
wilayah kajian yang sama, diharapkan dapat mengembangkan metode, strategi, 
maupun media yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam 
mata pelajaran PAI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mempelajari ilmu agama Islam merupakan hal yang sangat penting 

terutama bagi anak usia dini. Pentingnya mempelajari ilmu agama dijelaskan 

oleh Allah swt., dalam QS al-Taubah/9: 122: 

هُمْ طاَئفَِةٌ ليِّػَتػَفَقَّهُوا فِِ  نػْ  وَمَا كَافَ الْمُؤْمِنُوفَ ليَِنفِرُوا كَافَّةًًۚ فػَلَوْلَا نػَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
  الدِّينِ وَليِنُذِرُوا قػَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُوفَ 

Terjemahnya 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

1
 

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menggarisbawahi pentingnya mem-

perdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang 

penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan, pertahanan wilayah 

berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta kehandalan ilmu pengetahuan 

atau sumber daya manusia. Sementara ulama menggarisbawahi persamaan 

redaksi anjuran/perintah menyangkut kedua hal tersebut. Demikian juga ayat ini 

yang berbicara tentang pentingnya memperdalam ilmu dan penyebaran 

informasi.
2
 

 Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa hendaknya beberapa orang 

untuk menuntut ilmu karena dengan menuntut ilmu khususnya ilmu agama akan 

memberikan pengaruh besar karena orang yang menuntut agama akan menjadi 

                                                           

1
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2014), h. 206. 

2
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol. 05, 

(Tangerang: Lentera Hati,2005) h. 751. 
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ulama dan kyiai yang akan memberikan pencerahan bagi umat untuk kembali 

menjadi fitrah, karena hakikat manusia adalah fitrah, Hal ini dijelaskan dalam 

Hadist Nabi saw: 

  .يػُنَصِّرَانوِِ  أَوْ نِِِ يَُجَِّسَا يػُهَوِّدَانِِأَِوْ  الْفِطْرَةِ،فأَبَػَوَاهُ  يػُوْلَدُعَلَى مَوْلُوْدٍ  كُل  
Artinya : 

Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah 

yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.
3
 

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkemauan dan 

berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus 

dan berkesinambungan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.

4
 

Dari penjelasan Undang-undang di atas dapat dipahami bahwa pendidikan 

berperan dalam mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu. 

Pendidikan dapat ditempuh dari berbagai jalur pendidikan. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 13 

menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan 

yaitu wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya.  

Tujuan pendidikan dapat dicapai jika proses pembelajaran berjalan dengan 

baik. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dalam diri seseorang 

                                                           
3
Kitab Jami’u Mu’mar Rosyid, Shahi Bukhari, Juz. 11 ( Baerit: Maktaba Islam, 1403 H),  

h.119 

4
Kementerian Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7. 
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yang diperoleh secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman dan hubungan 

interaksi dengan lingkungannya dalam bentuk kebiasaan, sikap, pengertian, 

minat dan penyesuaian diri pribadi seseorang.  

Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam membentuk 

akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini didukung dengan pernyataan dari pakar 

yakni Zakiah Daradjat menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diyakininya 

secara menyeluruh serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life) 

demi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya di dunia maupun akhiratnya.
5
 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi 

kapan dan diman saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkahlaku pada diri seseorang itu yang mungkin disebabakan 

oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau 

sikapnya.
6
 

Sementara itu, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dijalani 

oleh peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran 

ini berlangsung dalam interaksi antar komponen-komponen peserta didik, 

pendidik dan media pembelajaran lainnya yang mendukung untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

                                                           

5
Zakiyah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 86. 

6
Azhar Arsyad, Media Pengajaran (Cet. XVII: Rajawali Pers, 2014 ), h. 1 
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Salah satu aspek yang turut mempengaruhi proses pembelajaran adalah 

motivasi belajar. Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Motivasi ini akan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas agar 

tujuan atau keinginannya tercapai. Sedangkan menurut Winkel bahwa motivasi 

belajar yakni keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang me-

nimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan mem-

berikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Anak yang 

sudah memiliki motivasi belajar tentunya akan lebih giat belajar sedangkan anak 

yang belum memiliki motivasi belajar inilah yang mengalami gangguan dalam 

belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor 

tersebut yakni faktor yang berasal dari dalam tubuh anak tersebut (internal) dan 

faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal meliputi faktor  psikis, 

jasmaniah dan kematangan fisik anak. Faktor eksternal meliputi segala sesuatu 

yang berasal dari luar diri anak tersebut seperti lingkungan belajar dan partisipasi 

orangtua. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi 

motivasi belajar seorang anak. 

Motivasi belajar salah satunya dipengaruhi dorongan orangtua. Orangtua 

yang memberikan motivasi secara optimal dalam kegiatan belajar, diharapkan 

peserta didik akan merasa termotivasi dalam belajar. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka diperlukan suatu motivasi agar peserta didik dapat belajar dengan 

baik. Motivasi dapat berasal dari peserta didik itu sendiri dan orangtua serta 

guru. Banyak hal yang dapat diuraikan tentang peranan orangtua dan guru dalam 

memberikan motivasi belajar kepada siswa. Ruang lingkup yang menjadi pokok  

pembahasan yaitu konsep motivasi dan belajar, peranan orangtua dan guru, serta 

manfaat motivasi belajar. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI Sekolah Dasar Negeri 

Mangasa  1 Kabupaten Gowa pada tanggal 27 November 2020 mengatakan 

bahwa motivasi belajar PAI di SDN Mangasa 1 Kabupaten Gowa sangat kurang 

hal ini disebabkan karena orangtua seakan-akan ingin melimpahkan semua 

tanggungjawab dan amanah sepenuhnya kepada pihak lain terutama di 

lingkungan sekolah (guru), terutama kepada guru Pendidikan Agama Islam, 

padahal idealnya peserta didik harus memperhatikan gurunya dalam belajar, 

gurunya harus memperhatikan semua peserta didiknya, kemudian orang tua harus 

memberikan fasilitas dan pengajaran kepada anaknya. Namun yang terjadi adalah 

Guru terkesan tidak menegur peserta didiknya yang bermain saat belajar dan 

orang tua yang tidak memberikan fasilitas dan juga pengajaran tambahan kepada 

anaknya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

secara lebih mendalam masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab 

kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Atas dasar itu lah peneliti mengambil judul penelitian ‚Penyebab 

Kurangnya Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam dan Cara Mengatasinya di 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa‛. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan 

yang dijelaskan ssebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga mempermudah 

calon peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Penyebab kurangnya 

motivasi belajar peserta 

didik: 

-Internal 

-Eksternal 

Anggapan bahwa belajar Pendidikan Agama 

Islam kurang penting, sehingga menyebabkan 

kurangnya motivasi belajar peserta didik 

antara lain: 

1. Kurangnya perhatian orangtua terhadap 

pendidikan agama Islam anak. 

2. Kurangnya fasilitas untuk mempelajari 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah. 

3. Kurangnya bimbingan yang dilakukan 

orangtua dalam mengajarkan pendidikan 

agama di rumah. 

Cara Mengatasi Kurangnya 

Motivasi Belajar Peserta 

Didik 

Rekomendasi ataupun solusi yang ditawarkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Orangtua diharapkan memberikan perhatian 

yang lebih kepada anak-anak mereka untuk 

belajar pendidikan agama Islam sejak dini 

dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada 

guru pendidikan agama Islam yang 

mendidiknya di sekolah. 

2. Hendaknya sekolah menyediakan fasilitas 

yang mmemadai bagi peserta didik untuk 

mempelajari PAI di sekolah, seperti mem-

berikan stimulus kepada peserta didik 

bahwa mempelajari PAI sangatlah penting. 
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3. Hendaknya orangtua berperan aktif 

dalam membimbing anak dirumah 

seperti membatasi penggunaan gadget 

atau handphone  dirumah salah satunya 

adalah memberikan batasan waktu 

dalam penggunaan gadget atau 

handphone. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik di 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa ? 

2. Apa penyebab rendahnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa ? 

3. Bagaimana cara mengatasi rendahnya motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran berbagai sumber ilmiah, termasuk hasil-hasil riset terdahulu, 

ditemukan beberapa di antaranya yang memiliki relevansi dengan masalah pokok 

yang dikaji untuk dideskripsikan kontribusinya pada penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauziyatun N dengan judul penelitian 

Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Rendahnya Motivasi Belajar 

Siswa Kelas IX SMP Negeri 22 Semarang Tahun Ajaran 

2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator 

melatarbelakangi rendahnya motivasi belajar siswa. Faktor yang menjadi 
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pengaruh paling besar pada rendahnya motivasi belajar siswa adalah 

kondisi keluarga yaitu kondisi pekerjaan orangtua sebanyak 40% buruh 

dan 40% wiraswasta/pedagang, 6% pegawai swasta, 2% PNS dan 12% 

lainnya. Dan hubungan kedekatan orangtua dan anak pada hasil 

penelitian 57% yang menunjukkan bahwa hubungan kedekatan orangtua 

pada kategori sedang. Simpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang 

melatarbelakangi rendahnya motivasi belajar yaitu kondisi kesehatan 

fisik dan mental, rasa percaya diri, konsentrasi, kondisi keluarga dan 

hubungan teman sebaya. Sedangkan faktor yang dominan yaitu minat 

untuk belajar dan komitmen pada tugas. Oleh karena itu diharapkan guru 

pembimbing dapat memberikan penanganan bagi siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah dan dapat melakukan pencegahan melalui bekerja 

sama dengan kepala sekolah, guru dan orangtua siswa.
7
 Persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada variabel 

penelitian. Variabel yang digunakan adalah faktor-faktor yang mem-

pengaruhi motivasi belajar. Adapun perbedaan nya adalah penulis 

memilih mata pelajaran PAI sedangkan Nur Fauziyatun mengambil 

motivasi belajar secara umum, kemudian penulis juga mencantumkan 

variabel cara mengatasinya, sedangkan pada penelitian Nurfauziyatun 

tidak mencantumkan hal tersebut. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jasenco Pitalli Octa dengan judul 

penelitian Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar PAI Siswa Smp Negeri 4 Kota Bengkulu. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar Pendidikan Agama Islam 

                                                           

7
Nur Fauziyatun N, ‚Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Rendahnya Motivasi Belajar 

Siswa Kelas IX SMP Negeri 22 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014, Skripsi, Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2014. 
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pada siswa ini tergolong masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor di anataranya yaitu, diri siswa itu sendiri, dari guru, orang tua dan 

lingkungan siswa. Namun demikian, sebagai guru Pendidikan Agama 

Islam upaya yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi bagi siswa 

yang peneliti wawancarai pada ketiga guru PAI di SMP Negeri 4 tersebut 

mempunyai cara tersendiri untuk memberikan motivasi pada siswanya 

yaitu dapat di simpulkan dengan cara mengingatkan pada siswa 

pentingnya pelajaran Agama, bahwa pendidikan Agama berguna untuk 

kehidupan di dunia dan akhirat, kemudian dengan kisah-kisah para rasul 

dan kisah tauladan lainnya. Dari semua itu tentu perlu menggunakan 

cara-cara lain yaitu mencari metode yang tepat untuk di gunakan dalam 

proses belajar mengajar.
8
 Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yakni variabel penelitian. Variabel yang digunakan adalah 

motivasi belajar. Adapun perbedaan nya adalah penulis memilih faktor-

faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar PAI berserta cara 

untuk mengatasinya sedangkan Jasenco memilih upaya guru PAI dalam 

meningkatkan motivasi belajar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masyuni Eka Setiawan dengan judul 

penelitian ‚Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

SD Negeri 134 Kalumpang Kecamatan Bontotiro Kabupaten 

Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan akumulasi presentase 

tertinggi sebesar 52,5% untuk jawaban tertinggi dengan subjek 

penelitian sebanyak 30 responden dengan latar belakang masalah peran 

guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD Negeri 134 

                                                           

8
Jasenco Pitalli Octa, ‚Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar PAI Siswa Smp Negeri 4 Kota Bengkulu, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN 

Bengkulu, 2019. 
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Kalumpang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Guru PAI SD Negeri 134 

Kalumpang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sering 

memainkan perannya secara optimal dalam memotivasi siswanya belajar. 

Adapun hambatan motivasi belajar siswa SD Negeri 134 Kalumpang 

adalah Faktor internal dan eksternal, pendukung motivasi belajar siswa 

SD Negeri 134 Kalumpang adalah faktor fisikologis (kesehatan), 

fisiologis a). bakat, b). minat dan motivasi c). cara belajar, keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
9
 Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel penelitian. 

Variabel yang digunakan adalah motivasi belajar. Adapun perbedaan nya 

adalah penulis memilih faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya 

motivasi belajar PAI beserta cara mengatasinya sedangkan Masyuni Eka 

Setiawan memilih peran guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khazizah dengan judul penelitian 

Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru PAI terhadap 

Motivasi Belajar PAI Siswa di MTs. Mujahidin Desa Bageng Kecamatan 

Gembong Kabupaten Pati tahun ajaran 2006/2007. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kepribadian guru PAI di 

MTs. Mujahidin di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 

dalam kategori ‚tinggi‛. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis 

regresi menunjukkan, bahwa ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa 

tentang kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa di MTs. 

Mujahidin di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Freg sebesar 9,216. Setelah dicocokkan dengan 

                                                           

9
Masyuni Eka Setiawan, ‚Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

SD Negeri 134 Kalumpang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2017. 
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F tabel pada taraf 5 % sebesar 4,08, sedangkan nilai F tabel pada taraf 

signifikansi 1 % sebesar 7,61. Karena Freg > F tabel 5 % dan 1 %, maka 

signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

yang signifikan antara persepsi siswa tentang kepribadian guru PAI 

terhadap motivasi belajar siswa di MTs. Mujahidin di Desa Bageng 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati diterima. Artinya, semakin tinggi 

persepsi siswa tentang kepribadian guru PAI, maka semakin tinggi 

motivasi belajar siswa. Sebaliknya, semakin rendah persepsi siswa 

tentang kepribadian guru PAI, maka semakin rendah motivasi belajar 

siswa.
10

 Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni 

variabel penelitian. Variabel yang digunakan adalah motivasi belajar. 

Adapun perbedaan nya adalah penulis memilih faktor-faktor yang 

menyebabkan kurangnya motivasi belajar PAI beserta cara untuk 

mengatasi faktor-faktor tersebut, sedangkan Siti Khazizah memilih 

pengaruh kepribadian guru PAI terhadap motivasi belajar PAI. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rohman dengan judul penelitian 

‚Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Mata Pelajaran PAI di SMK Diponegoro Salatiga‛. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa :1). strategi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMK Diponegoro 

Salatiga yaitu dengan melakukan pembiasaan dalam sekolah, menjadi 

tauladan yang baik untuk sebagai contoh bagi siswanya, berkolaborasi 

dengan minta bantuan guru lain dan siswa dalam pembelajaran agama di 

sekolah.2) Peningkatan motivasi belajar PAI siswa di SMK Diponegoro 

                                                           

10
Siti Khazizah, ‚Pengaruh persepsi siswa tentang kepribadian guru PAI terhadap 

motivasi belajar PAI siswa di MTs. Mujahidin Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten 

Pati tahun ajaran 2006/2007‛, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Walisongo, 

2008. 
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Salatiga pada pembelajaran PAI cukup meningkat dan berhasil, buktinya 

dengan banyaknya siswa yang bertanya ketika pembelajaran, 

mengerjakan tugas, waktu KBM siswa antusias, berdoa mulai pelajaran 

dan menutup. 3) Faktor penunjang dan penghambat dalam meningkatkan 

motivasi belajar PAI siswa di SMK Diponegoro Salatiga adalah ada dua 

faktor, yang pertama faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri 

siswa tersebut dan yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang ada di 

luar diri siswa seperti guru, kepala sekolah dan sarana.
11

 Persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni variabel penelitian. 

Variabel yang digunakan adalah motivasi belajar. Adapun perbedaan nya 

adalah penulis memilih faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya 

motivasi belajar PAI beserta cara untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, 

sedangkan Taufiqur Rohman memilih strategi pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik di 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui penyebab rendahnya motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui cara mengatasi rendahnya motivasi belajar Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

 

                                                           

11
Taufiqur Rohman,‛ ‚Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Mata Pelajaran PAI di SMK Diponegoro Salatiga‛Jurnal Tarbawi, Vol. 5, No. 2, 

Juni-Desember 2020. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun 

manfaatnya antara lain sebagai berikut:  

a. Kegunaan ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi baru 

yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam dan cara mengatasinya. 

Kegunaan praktis 

b. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan 

bagi pelaksana penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

c. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi para 

pengambil kebijakan dan kelompok-kelompok kunci di sekolah tentang faktor 

penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

d. Bagi pembaca 

Sebagai bahan masukan untuk semua pihak agar dapat mengerti dan me-

mahami tentang faktor penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam di sekolah-sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

 Secara etimologi kata motivasi berasal dari kata motif, dalam kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa motif adalah sebab-sebab menjadi 

dorongan tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat dan sesuatu yang jadi 

pokok.
1
 Kata ‚ motif ‚, diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk 

melaksanakan sesuatu. Motif dapat diakatakan sebagai daya penggerak sebagai 

subjek untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Berawal 

dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telaah aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujan sangat dirasakan/mendesak.
2
  

Menurut istilah atau terminologi motivasi dimaknai  sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat, namun tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.
3
 

Sardiman menyatakan bahwa motivasi dapat juga dikatakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

                                                           

1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), h. 289. 

2
Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar (Cet. X ; Jakarta: PT. Rajam Grafindo 

Persada, 2003),h. 73 

3
Isbandi Rukmianto Adi, Psikologi Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosia: Dasar-Dasar 

Pemikiran) (Cet;Grafindo Persada, 1994), h. 154 
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ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.
4
 

Sementara itu, menurut Oemar Hamalik motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan kekuatan yang menjadi 

pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan.
5
 

Menurut Dimyati dan Mudjiono menyebutkan ada tiga komponen utama 

dalam motivasi, yaitu: 

a. Kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada 
ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia rasakan.  

b. Dorongan.  Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan ke-
giatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan 
kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau 
pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut 
merupakan inti motivasi. 

c. Tujuan. Tujuan adalah mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku 
belajar.

6
 

Berdasarkan analisis peneliti dari pendapat Dimyati dan Mudjiono di atas 

bahwa motivasi akan terbentuk apabila terdapat 3 faktor yakni: kebutuhan, 

dorongan dan tujuan. Kebutuhan adalah hal yang hendak diperoleh oleh individu, 

sedangkan dorongan adalah kekuatan untuk memperoleh kebutuhan tersebut, 

serta tujuan adalah yang mengarahkan individu untuk mencapai kebutuhan itu. 

Salah satu jenis motivasi yang dapat ditemui adalah motivasi belajar. 

Sardiman menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah faktor  fsikis yang bersifat 

non intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam pertumbuhan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar.
7
 

                                                           

4
Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar, h. 75. 

5
Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011) h.158 

6
Dimyati & Mudjiono,  Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta. 2009) h.80-81 

7
Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar, h. 75. 
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2. Jenis-jenis Motivasi 

a. Motivasi dari segi pembentukannya 

1) Motif-motif bawaan.   

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada 

tanpa dipelajari, sebagai contoh misalnya: dorongan untuk makan, dorongan 

untuk minum,  dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat. Motif-motif ini 

seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis.  

2)  Motif-motif yang dipelajari.   

Motif-motif yang timbul karena dipelajari, sebagai contoh: dorongan 

untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu 

didalam masyarakat. Motif-motif ini  seringkali disebut dengan motif-motif yang 

diisyaratkan secara sosial. 

b. Motivasi dari segi lingkungan 

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang 

senang membaca, tidak perlu ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia rajin 

membaca buku-buku untuk dibacanya.   

2) Motivasi Ekstrinsik   

Motivasi ekstrinsik mengacu pada situasi belajar dimana pendorong 

motivasi berasal dari fakta bahwa keberhasilan penyelesaian tugas adalah sarana 

menuju tujuan tertentu yang lain. Chris Kyriacou berpendapat bahwa motivasi 

ekstrinsik mengacu pada situasi belajar di mana pendorong motivasi berasal dari 
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fakta bahwa keberhasilan penyelesaian tugas adalah sarana menuju tujuan 

tertentu yang lain.
8
 

2. Pengertian Belajar 

Istilah belajar erat kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran secara 

etimologi berasal dari bahasa Inggris disebut sebagai instruction. Istilah 

instruction bermakna upaya yang membelajarkan seseorang atau kelompok orang 

melalui berbagai upaya, strategi, metode, dan pendekatan yang mengarah pada 

tujuaniyang telahidirencanakan. Pembelajaran juga bermakna sebagai kegiatan 

guru secaraiterprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik 

belajar secaraiaktif yangimenekankan padaipenyediaaisumber belajar.
9
 

MenurutiUndang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pen-

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10

 

 Sementara itu, menurut AECT (Association for Educational 

Communication and Technology) bahwaipembelajaran atau instructional 

adalahibagian dari pendidikan. Pembelajaranimerupakan suatuisistem yang 

didalamnyaiterdiri dari komponen-komponenisistem instruksionaliyaitu 

komponenipesan, orang, bahan, peralatan, iteknik, dan latariatau lingkungan.
11

 

Para ahli atau pakar memberikan definisi tentang pembelajaran yaitu: 

menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses ‚lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut dalam tingkah laku tertentu. Pem-

                                                           

8
Chris Kyriacou. Effective Teaching Theory and Practice, Terj. M.Khozim (Bandung: 

Nusa Media. 2011), h.53 

9
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 4. 

10
Kementerian Pendidikan Nasional, UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006) 

11
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h. 5. 
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belajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan.‛ Sementara itu, menurut 

Mohammad Surya bahwa pembelajaran adalah ‚proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.‛ Sedangkan menurut Oemar Hamalik mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah ‚kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.‛ Terakhir menurut Gagne dan Brigga bahwa ‚pembelajaran 

adalah rangkaian peristiwa (events) yang mempengaruhi pembelajaran sehingga 

proses belajar mengajar berlangsung dengan mudah‛.
12

 

Menurut Sardiman menyebutkan istilah pembelajaran dengan interaksi 

edukatif. Interaksiiedukatif yang dimaksud adalah interaksi yang dilakukan 

secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantarkan 

peserta didik menjadi pribadi yang cakap serta dewasa secara fisik dan mental. 

Pembelajaran merupakaniproses yangimembimbing pesertaididik dalam 

kehidupannya, yakni membimbingidan mengembangkanidiri sesuai denganitugas 

perkembanganiyang harusidijalani.
13

 

Dari pendapat Sardiman di atas, dapatidipahami bahwaipembelajaran 

sebagai suatuiproses yangidilakukan olehipara guru dalam membimbing, 

imembantu, dan mengarahkanipeserta didikiuntuk memiliki pengalaman belajar.  

Pembelajaraniberkenaan denganikegiatan bagaimanaiguru mengajariserta 

prosesipeserta didikibelajar. Dalamihal ini pembelajaranimerupakan 

suatuikegiatan yangidisadari danidirencanakan yangimenyangkut tigaihal yaitu 

                                                           

12
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h.4 

13
Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi dalam Belajar dan Mengajar (Jakarta; Rajawali 

Pers, 2018), h. 24. 
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perencanaan, pelaksanaan idan evaluasi.
14

 Selanjutnya menurut Sudjana 

pembelajaran adalah proses yang diaturisedemikian rupa menurut langkah-

langkah tertentu agar pelaksanaannyaimencapai hasiliyang diharapkan.
15

  

Sementara itu, Hamzah B. Uno menyebutkan hakikat motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung.
16

  

Winkel menjelaskan bahwa motivasi belajar ialah keseluruhan daya 

penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar berperan penting dalam 

memberikan semangat dalam kegiatan belajar siswa.
17

 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar ialah suatu dorongan atau perubahan tingkah laku yang ada pada 

diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar agar mencapai suatu tujuan 

tertentu yang dapat di pengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal.  

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Secara mendasar pembelajaran adalah mengondisikan peserta didik untuk 

belajar. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

                                                           

14
R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 50. 

15
Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), h. 136. 

16
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), 

h.23 

17
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: Media Abadi.2012) h.169 
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pengalaman individu itu sendiri terkait interaksinya dengan lingkungan.
18

 

Pembelajaran merupakan pengembangan dari pengajaran. Berikut definisi pen-

didikan agama Islam dari beberapa tokoh pendidikan Islam, Usman Said dalam 

Ahmadi Uhbiyanti, berpendapat bahwa pendidikan agama Islam adalah segala 

usaha untuk terbentuknya atau terbimbing/menuntun rohani jasmani seseorang 

menurut ajaran Islam. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah khususnya bertujuan 

untuk menghasilkan keluaran (output) yang mempunyai akhlak mulia serta 

memiliki kemampuan (skill) yang dapat berguna untuk pribadinya, masyarakat, 

nusa dan bangsa, tentunya hal tersebut harus dapat sesuai tujuan ajaran Islam 

yang menjadikannya sebagai sebuah pandangan hidup. 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.19 

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran 

adalah interaksi yang dilakukan pendidik dengan peserta didik dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran melalui beberapa tahap kegiatan.  

Pendidikan agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

                                                           

18
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Cet. I; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 14-18. 

19
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012). 
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Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur‟an dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
20

 

Berikut ini akan dikemukakan 3 istilah yang berkaitan dengan pendidikan 

agama Islam 

a. Al-Tarbiyah  

 Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah, memiliki 

makna ‚tumbuh‛ ‚berkembang‛, tumbuh (nasya’a) dan menjadi besar atau 

dewasa (tara’ra’a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk 

menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, 

maupun spiritual. Dalam pandangan Qurtubi bahwa "Rabb" merupakan suatu 

gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai 

pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Allah sebagai pendidik mengetahui 

dengan baik kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai peserta didik, sebab ia adalah 

pencipta mereka.
21

 

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses perpindaha ilmu 

pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap 

dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, 

sehingga terbentuk manusia yang berlandaskan ketakwaan, budi pekerti, dan 

kepribadian yang luhur.
22

 Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Isrā’/17: 24: 

   .وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذ ؿِّ مِنَ الرَّحْْةَِ وَقُل رَّبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَػَّيَانِ صَغِيراً
Terjemahnya 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" 

                                                           

20
Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 201. 

21
Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42. 

22
Abdul Mujib. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13. 
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Menurut Quraish Shihab ayat ini masih lanjutan tuntunan bakti kepada 

ibu bapak. Tuntunan kali ini melebihi dalam peringkatnya dengan tuntunan yang 

lalu. Ayat ini memerintahkan anak bahwa, dan rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua didorong oleh karena rahmat kasih sayang kepada keduanya, 

bukan karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya dan 

ucapkanlah yakni berdoalah secara tulus: ‚Wahai Tuhanku, Yang memelihara 

dan mendidik aku antara lain dengan menanamkan kasih pada ibu bapakku, 

kasihilah mereka keduanya, disebabkan karena atau sebagaimana mereka berdua 

telah  melimpahkan kaSih kepadaku antara lain dengan mendidikku waktu 

kecil.
23

  

Berdasarkan ayat di atas, lafadz rabbi dalam al-Qur’an dimaknai sebagai 

tarbiyah atau proses pendidikan. Namun makna pendidikan (rabbih) dalam al-

Qur’an tidak tidak hanya pada bagian kognitif berupa pengetahuan untuk selalu 

berbuat baik kepada orang tua pada aspek teori saja, melainkan juga harus 

terimplmentasi dalam bentuk afeksi atau perilaku, seperti berbakti kepada orang 

tua, serta diwujudkan dalam bentuk senantiasa berdoa untuk kebaikan mereka 

untuk mendapat rahmat dari Allah swt. 

Pada ayat kedua dikatakan bahwa pendidikan itu ialah mengasuh. Selain 

mendidik, mengasuh juga hendak memberikan perlindungan dan rasa aman. Jadi 

istilah (tarbiyah) dalam al-Qur’an tidak sekedar memuat tentang pendidikan, 

melainkan juga mengandung nilai religius. 

b. Al- Ta‘līm 

 Al-Ta'lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal dari akar 

kata 'allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta'lim 

                                                           

23
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol.  

07 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 446. 
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diterjemahkan dengan pengajaran.
24

 Pendidikan dan pengajaran memiliki 

perbedaan, yakni pendidikan mengandung makna transfer Knowledge dan Value, 

sedangkan pengajaran hanya transfer Knowledge saja. Sebagaimana firman Allah 

swt dalam QS. al-‘Alaq/96: 4: 

   .الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ 
Terjemahnya: 

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
25

 

Menurut Quraish Shihab ayat yang sebelumnya menegaskan kemurahan 

Allah swt. Ayat di atas dengan menyatakan bahwa: Dia Yang Maha Pemurah itu 

yang mengajar manusia dengan pena yakni dengan sarana dan usaha mereka, dan 

Dia juga yang mengajar manusia tanpa alat dan usaha mereka apa yang belum 

diketahui-nya dan melanjutkan dengan memberi contoh sebagian dari 

kemurahan-Nya itu.
26

 

Berdasarkan ayat diatas, kata ta’līm/’allama dalam al-Qur’an ditujukan 

sebagai proses pengajaran. Proses pengajaran yang dimaksud adalah proses 

pemberian informasi oleh guru kepada peserta didik. 

c. Al-Ta’dīb 

 Istilah ta’dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’dīban yang 

memiliki makna membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, 

dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan asal 

kata dari ta’dīb  disebut juga muaddib, yang merupakan sebutan orang yang 
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mendidik dan mengajar anak yang sedang dalam proses tumbuh dan 

berkembang.
27 

 Menurut Muhammad Naquib al-Attas, penempatan istilah al-ta’dīb lebih 

cocok digunakan dalam dirkursus pendidikan Islam dibandingkan dengan 

penggunaan term al-ta’lim dan al-tarbiyyah. Sebab, bila dibandingkan ketiga 

kata tersebut, yaitu al-ta’lim, al-tarbiyyah dan al-ta’dīb, maka akan terdapat 

pengertian yang berbeda mengenai fokus yang ingin dicapai oleh subyek didik. 

Namun demikian ketiga pengertian di atas pada dasarnya saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya.
28

 

Kata ta’dīb yang berarti pendidikan atau mendidik ini bisa ditemukan 

dalam hadis yang berbunyi: ‚Addabani Rabbi fa’ahsana ta’dīb‛ yang memiliki 

‚Tuhanku telah mendidikku, sehingga menjadikan baik pendidikanku‛.
29

Dalam 

hadis ini  menyebutkan kata ta’dīb atau (addabani yang diartikan sebagai 

pendidikan atau mendidik. 

Makna ta’dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an- Naquib al-Attas. 

Menurut beliau kata ta’dīb adalah pengenalan dan pengakuan yang secara 

kontinu ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing 

ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.
30

 

Keputusan Mentri Agama No.16 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 mengenai 

pengelolaan pendidikan agama pada sekolah disebutkan bahwa, pendidikan 

agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 
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kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
31

 

Jadi Pendidikan Agama Islam, yaitu usaha yang berupa pengajaran, dan 

bimbingan pada peserta didik agar kelak dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik 

pribadi maupun kehidupan dalam masyarakat.32 

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam  

Menurut Zakiah Daradjat, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu 

program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 

sejumlah tujuan pendidikan tertentu.
33

 Sebagaimana tertuangdalam UU RI No. 

20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19) tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.
34

 

Dari pengertian kurikulum menurut Undang-undang di atas dapat 

dipahami bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah kurikulum yang 

berfungsi untuk meningkatkan iman, takwa serta memiliki akhlak yang mulia, 

sebagaimana dalam diri Rasulullah saw., yang menjadi suri teladan bagi umat 

Islam. Adapun cakupan dari kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri adalah 
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usaha sadar untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan 

keseimbangan antara: hubungan manusia dengan Allah swt., hubungan manusia 

dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam 

dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri (berakhlak dengan diri sendiri). 

Keempat hubungan tersebut, tercakup dalam kurikulum PAI yang tersusun dalam 

beberapa mata pelajaran, yaitu: akidah akhlak, fiqh, al-Quran Hadis, sejarah dan 

kebudayaan Islam (SKI) dan bahasa arab.
35

 

Dari kelima mata pelajaran tersebut merupakan ruang lingkup kurikulum 

pendidikan agama Islam yang tersaji pada pesantren atau sekolah yang berciri 

khas Islam. sedangkan di sekolah umum ruang lingkup PAI adalah mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dengan kurikulum yang berbentuk broad field. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan tercantum dalam undang undang sistem pendidikan 

nasional (SISDIKNAS) BAB II pasal 3 yang berbunyi:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.

36
 

Menurut Umar Tirtaharja tujuan pendidikan harus mengandung gambaran 

tentang nilai-nilai yang baik, luhur pantas, benar dan indah, untuk kehidupan. 

Karena itu tujuan pendidikan seharusnya mengandung dua fungsi yaitu 

memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu 

yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
37

 Pada dasarnya, 
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pendidikan dalam pandangan Islam berusaha mengembangkan seluruh potensi 

peserta didik seoptimal mungkin, mengandung jasmaniah maupun rohaniah, akal 

dan akhlak. Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan 

Islam berupaya mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan pribadi secara 

paripurna yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan.
38

 

Menurut Al-Gazali sebagaimana dikutip Abidin Ibn Rusn bahwa tujuan 

pendidikan itu adalah sebagai berikut: 

1) Mendekatkan diri kepada Allah swt yang terimplementasi pada 
kemampuan dan kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan 
sunnah. 

2) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia. 

3) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas 
keduniaan dengan sebaik-baiknya. 

4) Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari 
kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. 

5) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi 
manusia yang manusiawi.

39
 

Tujuan Pendidikan Agama Islam sama dengan tujuan pendidikan Islam 

itu sendiri. Secara garis besar menurut Zakiah Daradjat rumusan-rumusan tujuan 

meliputi tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal. untuk mencapai hal 

tersebut maka dapat ditempuh cara: 

1) Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan 
akhirat. 

2) Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan 
baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan dalam 
seluruh kehidupannya. 

3) Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil.
40

 

M. Athiyah al-Abrasyi dalam Syahruddin menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah pendidikan akhlak. Para ahli 
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pendidikan Islam sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran, bukan 

semata-mata pengembangan intelektual anak, akan tetapi dimaksudkan mendidik 

akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah, membiasakan adab 

kesopanan, kehidupan yang suci, ikhlas dan jujur.
41

 Hal tersebut merupakan 

usaha untuk mewujudkan manusia yang: 

a. Tujuan pendidikan Islam yang pertama ini harus senantiasa ditanamkan pada 

peserta didik, sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Luqma>n/31: 13: 

 

رْؾَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  وَإِذْ قاَؿَ لقُْمَافُ لِابنِْ  ِِۖ إِفَّ الشِّ  وِ وَىُوَ يعَِظوُُ يََبػُنَََّ لَا تُشْرؾِْ بِِلِلَّّ
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar‛

42
 

Berdasarkan analisis penulis mengutip dari Quraish Shihab ayat di atas 

menjelaskan hikmah yang dianugerahkan  kepada Luqman yang intinya adalah 

kesyukuran kepada Allah, dan yang tercermin pada pengenalan terhadap-Nya dan 

anugerah-Nya, kini melalui ayat di atas dilukiskan pengamalan hikmah itu oleh 

Luqman, serta pelestariannya kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran 

beliauatas anugerah itu. Persekutuan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah 

kezaliman yang sangat besar serta penempatan sesuatu yang sangat agung pada 

tempat yang sangat buruk.
43

 

b. Takwa kepada Allah swt. 
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 Mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah swt. merupakan 

tujuan pendidikan Islam. sebagaimana Allah swt. berfirman QS al-Hujura>t/49: 

13: 

 

يََأيَػ هَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ وَقػَبَائِلَ لتِػَعَارَفُواًۚ إِفَّ 
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ     .أَكْرَمَكُمْ عِندَ الِلَِّّ أتَػْقَاكُمًْۚ إِفَّ الِلَّّ

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

44
 

Menurut Quraish Shihab penggalan  ayat di atas ‚sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan‛ adalah pengantar untuk 

menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, 

tidak ada perbedaan antara satu suku dan suku yang lain. Tidak ada juga 

perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua 

diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Pengantar tersebut mengantar 

pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni 

‚Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling 

bertakwa‛. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa untuk meningkatkan 

ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah.
45

 

c. Berakhlak Mulia 

Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia 

yang memiliki kecerdasan saja, tapi juga berusaha mencetak manusia yang 

berahklak mulia. Allah swt. Berfirman dalam QS Luqma>n/31: 18: 
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تَاؿ  وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّؾَ للِنَّاسِ وَلَا تََۡشِ فِ ٱلَْۡرۡضِ مَرَحًاِۖ إِفَّ ٱلِلََّّ لَا يَُِب  كُلَّ مُُۡ
 فَخُور

 
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar".

46
 

Menurut Quraish Shihab ayat di atas nasihat Luqman ini berkaitan 

dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Materi 

pelajaran akidah, beliau sehingga dengan mateti pelajaran akhlak, bukan saja, 

agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk 

mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan.
47

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama 

Islam itu sendiri tidak lain dan bukan menjadikan manusia beriman, berilmu dan 

bertakwa kepada Allah swt, yang berkahlak mulia, dalam hal ini peserta didik. 

Agar mereka mampu menjadi manusia yang seutuhnya dengan mengembalikan 

manusia kepada fitrahnya yaitu sebagai hamba Allah swt. 

Sementara itu menurut Zakiah Darajat tujuan pendidikan agama Islam 

dapat dibagi dalam beberapa bagian yakni
48

 : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda dari 
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tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi, dengan kerangka yang sama. 

Bentuk insan kamil dengan pola takwa harus tergambar pada pribadi seseorang 

yang sudah dididik , walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai 

dengan tingkat-tingkat tersebut. 

b. Tujuan Akhir 

Pendidikan Islam berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya 

terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Pendidikan Islam 

berlaku selama hidup untuk menumbuhkan , memupuk, mengembangkan , 

memelihara dan mem-pertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali Imran/3: 102: 

  .وَلَا تََوُْتُنَّ إِلاَّ وَانَػْتُمْ م سْلِمُوْفَ   يَٰٰ يػ هَا الَّذِيْنََ اٰمَنػُوْا تػَّقُوْا الِلََّّٰ حَقَّ تػُقٰتِو

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan beragama Islam.

49
 

 Menurut Quraish Shihab ayat di atas mengandung penjelasan bahwa 

untuk m enjam in tidak terulangnya peristiw a di atas, serta membentengi kaum 

muslimin dari makar dan tipu daya lawan, maka orang-orang yang beriman diberi 

petunjuk oleh lanjutan ayat di atas, yakni firman-Nya: bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; jauhi seluruh larangan-Nya dan ikuti seluruh 

perintah-Nya sampai pada batas akhir kemampuan kamu, danjanganlah sekali-

kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yakni 

memeluk agama Islam.
50

 

Menurut penulis dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai 

muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses pendidikan 
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itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang wafat akan 

menghadap tuhannya merupakan tujuan akhir pendidikan Islam. Salah satu 

bentuk tawakal itu adalah senantiasa beribadah sebagai tujuan manusia 

diciptakan di bumi, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Dzariyat/51: 

56: 

نسَ إِلاَّ ليِػَعْبُدُوفِ    وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.

51
 

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menggunakan bentuk persona 

pertama (Aku) setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga (Allah'). Hal ini 

bertujuan menekankan pesan yang dikandungnya tetapi juga untuk 

mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah melibatkan malaikat atau 

sebab-sebab lainnya. Penciptaan, pengutusan Rasul, turunnya siksa, rezeki yang 

dibagikan-Nya melibatkan malaikat dan sebab-sebab lainnya, sedang di sini 

karena penekanannya adalah beribadah kepada-Nya semata-mata, maka redaksi 

yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa 

memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah swt.
52

 

c. Tujuan sementara 

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola takwa 

sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana. Sekurang-kurangnya 

beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi peserta didik. 
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d. Tujuan operasional 

Tujuan operasional ialah tujuan yang praktis yang akan dicapai dengan 

jumlah kegiatan penduduk tertentu. Tujuan operasional ini disebut juga tujuan 

instruksional, yang dibedakan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan 

instruksional khusus. Dalam tujuan operasional lebih banyak dituntut dari anak 

didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih 

ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. 

Dari beberapa tujuan pendidikan Islam diatas, Bahaking Rama memberi 

rumusan, bahwa tujuan dari pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia yang 

berkepribadian muslim. Artinya, manusia yang seluruh aktivitasnya diniatkan 

mejadi ibadah kepada Allah swt.
53

 

4. Prinsip Pendidikan Agama Islam 

Prinsip pendidikan tak lepas dari dasar pendidikan, baik berupa agama 

ataupun idiologi negara yang dianut. Dasar pendidikan sebagaimana telah 

dijelaskan di atas bersumber dari al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang menjadi 

landasan pokok ajaran Islam. Prinsip pendidikan Islam dibangun atas dasar yang 

sama dan bersumber dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, 

masyarakat, ilmu, pengetahuan, dan akhlak. Prinsip-prinsip pendidikan agama 

Islam menurut Abuddin Nata  yaitu sebagai berikut:
54

 

a. Sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah swt. 

dalam QS al-Rūm /30: 30: 

 ًِۚ هَاًۚ لَا تػَبْدِيلَ لِِلَْقِ الِلَّّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًاًۚ فِطْرَتَ الِلَِّّ الَّتِِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيػْ
لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثػَرَ النَّاسِ لَا يػَعْلَمُوفَ    .ذَٰ
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Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.

55
 

b. Keseimbangan. Maksud keseimbangan disini tidak berarti hidup yang statis 

atau jalan di tempat, melainkan kehidupan yang dinamis penuh perjuangan 

untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan antara rohani dan 

jasmani, dan juga keseimbangan antara dunia dan akhirat.  

c. Dapat menyesuaikan dengan zaman dan tempat. 

d. Tidak merepotkan manusia. 

e. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

f. Berorientasi pada masa depan. Dengan prinsip ini, maka seorang muslim akan 

lebih dinamis dan progressif serta visioner melalui berbagai kegiatan kajian, 

penelitian dan lain sebagainya dengan tujuan menyiapkan masa depan yang 

lebih baik. \ 

g. Kesederajatan: prinsip kesederajatan atau kesetaraan dalam Islam diarahkan 

kepada usaha pemberian kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk 

mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi. 

h. Keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keterbukaan. 

Berdasarkan Prinsip-prinsip di atas bahwa prinsip pendidikan Islam 

memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim yang 

insan kamil atau muslim yang seutuhnya, sehingga membantu manusia sebagai 

khalifah fil ard atau khalifah di bumi. 
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5. Materi Pendidikan Agama Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam mengandung beberapa bagian yakni: Tauhid 

(keimanan), ibadah, akhlak, kemasyarakatan (sosial).
56

 Adapun penjelasan aspek 

ter-sebut adalah: 

a. Akidah  

Akidah adalah salah satu pondasi yang menempati posisi fundamental 

dalam Islam, Terdapat bagian pokok yang terkandung dalam makna kata 

‚akidah‛ semakna dengan kata ‚iman‛ yang berarti \: keyakinan, ucapan dan 

perbuatan. Ini menandakan bahwa iman tidak hanya cukup sebatas meyakini saja, 

tetapi mesti terimplementasikan dengan tindakan. Penjelasan tentang pentingnya 

akidah dijelaskan dalam QS. Luqman/31: 13: 

رْؾَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قاَؿَ لقُْمَافُ لِابنِْوِ وَىُوَ يعَِظوُُ يََ  ِِۖ إِفَّ الشِّ    .بػُنَََّ لَا تُشْرؾِْ بِِلِلَّّ
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar".

57
 

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menguraikan hikmah yang di-

anugerahkan kepada Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, dan 

yang tercermin pada pengenalan terhadap-Nya dan anugerah-Nya, kini melalui 

ayat di atas dilukiskan pengamalan hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya 

kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu.
58 

Pendidikan akidah ditempuh melalui interaksi antara hamba dan pencipta-

Nya secara langsung, tetapi juga melalui interaksi hamba dengan berbagai 
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fenomena alam dan lapangan kehidupan, baik sosial maupun fisik, sehingga 

dengan demikian maka iman mesti diwujudkan dengan amal saleh dan akhlak 

yang luhur. Dan bagi orang yang tidak melakukan amal saleh dan tidak 

mencerminkan akhlak yang bernuansa Islam adalah termasuk orang yang kafir 

dan termasuk golongan yang mendustakan agama. Jadi keimanan merupakan 

rohani bagi individu sebagai salah satu dimensi pendidikan Islam yang tidak 

hanya ditempuh melalui hubungan antara hamba dan penciptanya.
59

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan ke-

imanan merupakan bagian fundamental dalam pendidikan Islam yang menjadi 

fondasi dasar  bagi semua aspek lainnya, dan juga merupakan poros pendidikan 

Islam yang menuntun individu untuk mengembangkan jiwa ketakwaan dalam 

dirinya. 

b. Ibadah 

Secara khusus, ibadah ialah prilaku manusia yang dilakukan atas perintah 

Allah swt dan dicontohkan oleh Rasullullah saw, seperti shalat, zakat, puasa dan 

lain-lain.  Penjelasan tentang ibadah dijelakan oleh firman Allah swt dalam QS 

Luqman/31: 14: 

نْ خَرْدَؿٍ فػَتَكُن فِِ صَخْرَةٍ أوَْ فِ السَّمَاوَاتِ أوَْ  يََبػُنَََّ إِنػَّهَا إِف تَكُ مِثػْقَاؿَ حَبَّةٍ مِّ
 إِفَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيٌر   فِ الَْْرْضِ يََْتِ بِِاَ اُللهًۚ 

Terjemahnya: 

(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya 
Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

60
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Menurut Quraish Shihab ayat di atas Ayat di atas dan ayat bcrikut dinilai 

oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia 

disisipkan al-Qur’an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian ke-

pada kedua orangtua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada 

Allah swt. Al-Qur’an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah 

dan perintah berbakti kepada kedua orang tua.
61

 

Ibadah yang dilakukan oleh manusia harus dilandasi dengan keikhlasan, 

ketulusan hati dan dilaksanakan karena Allah swt., Menyembah Allah swt berarti 

memusatkan segala perhatian hanya kepada Allah swt., dan tidak ada yang 

disembah dan mengabdikan diri kecuali kepada-Nya. Pengabdian yang dimaksud 

adalah penyerahan mutlak dan kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin bagi 

manusia kepada Allah swt., Jadi beribadah berarti berbakti sepenuhnya kepada 

Allah swt yakni untuk mencapai tujuan hidup (hasanah di dunia dan hasanah di 

akhirat).
62

 

 Dengan demikian ibadah media interaksi antara manusia dengan Allah 

swt., sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepadaNya. 

c. Akhlak  

Akhlak diadopsi dari bahasa Arab yaitu ‚akhlaq‛ yang jamaknya ialah 

‚khuluq‛ yang berarti perangai, budi, tabiat, adab.
63

 Ibn Maskawaih 

mendefinisikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Begitupula halnya dengan Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 
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perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
64

Jadi akhlak merupakan sifat yang telah melekat dalam diri 

seseorang yang menimbulkan suatu perbuatan, yang dilakukan dengan mudah 

tanpa pemikiran terlebih dahulu. Penjelasan tentang akhlak terkandung dalam 

firman Allah swt., dalam QS Luqman/31: 18-19: 

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّؾَ للِنَّاسِ وَلَا تََْشِ فِِ الَْْرْضِ مَرَحًاِۖ إِفَّ اَلله لَا يَُِب  كُلَّ مُُْتَاؿٍ 
 وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكًَۚ إِفَّ أنَكَرَ الَْْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْْمَِيِر  فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ 

Terjemahnya 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keledai.

65
 

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan nasihat Luqman kali ini 

berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dengan mateti pelajaran akhlak, bukan 

saja, agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk meng-

isyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan.
66

 

Akhlak dan pendidikan Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, 

karena akhlak merupakan bagian terpenting dari tujuan pendidikan Islam. 

Menurut Uhbiyanti pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di 

dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air 

petunjuk dan nasehat.
67

 Pendidikan akhlak dalam Islam termaktub dalam prinsip 
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‚berpegang ke-pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan 

kemungkaran‛, berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan besar 

pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah.
68

 

d. Sosial  

Abdul Hamid al- Hasyimi mendefinisikan pendidikan sosial sebagai 

bimbingan orang dewasa terhadap anak dengan memberikan pelatihan untuk 

pertumbuhan kehidupan sosial dan memberikan segala hal yang berkaitan dengan 

pendidikan mengenai perilaku sosial dari sejak dini, agar hal itu mejadi elemen 

penting dalam pembentukan sosial yang sehat.
69

 

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa pendidikan sosial adalah 

aspek penting dalam pendidikan Islam, karena manusia sejatinya adalah makhluk 

sosial yakni makhluk yang senantiasa membutuhkan manusia lainya, sehingga 

manusia dianjurkan untuk saling mengenal antar satu dengan yang lain, namun 

status sosial bukan menjadi tolak ukur kemuliaan manusia, melainkan tingkat 

ketaqwaan seorang hamba kepada tuhannya yang menjadi tolak ukur kemuliaan 

manusia.  Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS al-Hujurat/49:13: 

وَقػَبَائِلَ لتِػَعَارَفُواًۚ إِفَّ يََأيَػ هَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ 
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ     .أَكْرَمَكُمْ عِندَ الِلَِّّ أتَػْقَاكُمًْۚ إِفَّ الِلَّّ

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

70
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  Menurut Quraish Shihab ayat di atas bertujuan agar manusia saling 

mengenal, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin 

terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan itu dibutuhkan untuk 

saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah SWT. Yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan 

kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrowi.
71

 

6. Metode dalam Pendidikan Agama Islam 

 Menurut arti bahasa arab kata metode diungkapkan dalam berbagai 

macam dan jenis kata. Jenis istilah tersebut adalah al-tariqah, manhaj, dan al-

wasilah. al-tariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti 

perantara atau mediator.
72

 Nur Uhbiyati berpandangan bahwa metode yang dapat 

digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan dengan menggunakan metode teladan. 

b. Pendidikan melalui nasehat. 

c. Pendidikan melalui hukuman. 

d. Pendidikan melalui cerita-cerita. 

e. Pendidikan melalui kebiasaan. 

f.   Pendidikan melalui menyalurkan bakat. 

g. Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa.
73

 

 Didalam al-Qur’an, Allah swt., juga menjelaskan metode yang tepat 

dalam membawakan ajaran agama Islam yakni dalam QS al-Nahl/16: 125: 

وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِِۖ وَجَادِلَْمُ بِِلَّتِِ ىِيَ أَحْسَنًُۚ إِفَّ ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ ربَِّكَ بِِلِْْكْمَةِ 
 وَ أَعْلَمُ بِِلْمُهْتَدِينَ  ربََّكَ ىُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِوِ وَىُ 
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Terjemahnya 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.

74
 

 Menurut Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan tiga macammetode 

dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah terhadap cendekiawan 

yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan 

hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian 

mereka. Kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau‘izhah yakni 

memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf 

pengetahuan mereka yang sederhana. Para ahli kitab dan penganut agama-agama 

lain yang diperintahkan adalah jidal/perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu 

dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.
75

 

 Berdasarkan pengetian di atas, menurut penulis pendidikan yang harus 

ditekankan adalah pendidikan keteladanan. Keteladanan yan baik dari seorang 

pen-didik akan berdampak baik terhadap perkembangan sikap peserta didik.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bersifat siklus dan naturalistik.  

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 

1 Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fenomenologi, yakni 

pendekatan yang mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia 

terhadap diri dan hidupnya. Dalam penelitian ini, peneliti fenomoenologi untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data 

utama yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di 

lapangan, yang bersumber dari guru dan peserta didik Sekolah Dasar Negeri 

Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

 

 



 

 
 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen-

dokumen siswa Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa atau buku-

buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan 

dengan motivasi belajar.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.
1
 Dalam 

menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrument dalam penelitian. 

Iinstrumen tersebut berisi item-item tentang catatan peneliti faktor-faktor 

penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam. Teknik observasi ini 

digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang faktor-

faktor penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 

Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara 

langsung faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

sedangkan yang akan diwawancarai adalah pimpinan, tenaga pendidik, serta 

peserta didik Sekolah Dasar Negeri 1 Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

Pada penelitian ini, metode wawancara digunakan terhadap beberapa 

subjek penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik di Sekolah Dasar Negeri 1 Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

Wawancara yang ini digunakan untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang 

kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa dokumen tertulis tentang pembelajaran ekspositori.  

4. Triangulasi data 

Adapun triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi partisipasi 

Observasi partisipasi dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk ber-

partisipasi  secara langsung dalam penelitian. Bentuk partisipasi peneliti dalam 

penelitian yakni dengan mengamati secara langsung faktor-faktor penyebab 

kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam.  

Wawancara mendalam  digunakan peneliti untuk mengkaji secara lebih 

terperinci terhadap pembelajaran ekspositori dalam mata pelajaran PAI. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti sebagai bukti telah melakukan 



 

 
 

penelitian.  

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
2
 Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang implementasi 

faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

2. List Dokumentasi 

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis tentang faktor-faktor 

penyebab kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 

Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Winartha teknik analisis deskriptif 

kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang 

dikumpulkan berupa hasil obsevasi dan dokumentasi atau pengamatan mengenai 

masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain deskriptif 

kualitatif merupakan suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan 
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menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-

kategori mengenai suatu variabel tertentu sehingga diperoleh kesimpulan umum. 

Pengolahan data dapat dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah 

karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data 

tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk 

menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pola analisis non-

statistik, artinya pola yang sesuai untuk data deskriptif atau data textular, atau 

juga biasa disebut analisis isi (content analysis), karena data deskriptif dalam 

penelitian ini dianalisis menurut isinya. Adapun tahapan analisis datanya yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari catatan peneliti melalui observasi di lapangan 

yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa. 

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti menganalisis dan melakukan 

pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai 

dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Sehingga dapat memudahkan 

peneliti untuk mengembangkan dan menemukan teori baru yang bersifat temuan. 

 

 

 



 

 
 

3. Penyajian Data 

Setelah menganalisis dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dan memberi makna 

terhadap data-data yang dianggap sudah jelas.    

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah keseluruhan tahapan telah dilalui maka penarikan kesimpulan 

dapat dilakukan. Sejak awal ke lapangan dan juga dalam proses pengumpulan 

data, peneliti meyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong, untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dalam penelitian itu adalah sah dan benar.
3
 Berikut ini beberapa teknik 

pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data hasil 

penelitian yaitu: 

1. Referensi 

Referensi dilakukan dengan membuat catatan lapangan, membuat 

transkrip pengamatan dimana peneliti berperan serta dan mengumpulkan 

dokumen untuk memperkuat hasil pengamatan. 

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penggunaan 

triangulasi berfungsi menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.
4
  Macam-macam teknik triangulasi 
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yakni: triangulasi data/sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi teoritis, dan 

triangulasi metodologi. 
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BAB IV 

PENYEBAB KURANGNYA MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DAN CARA MENGATASINYA  

DI SEKOLAH DASAR NEGERI MANGASA 1 KABUPATEN GOWA. 

A. Motivasi Belajar Pendidikan Agama  Islam Peserta Didik di Sekolah Dasar 

Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat proses 

belajar mengajar daring melalui WA grub, maka peneliti menemukan bahwa 

kurangnya motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik di Sekolah 

Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa, hal ini dilihat: 

1. Banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Banyaknya siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, hal ini bukan 

berarti siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas atau pun tidak 

mengumpulnya tepat waktu, tetapi kebanyakan siswa terkendala pada kouta 

internet yang digunakan pada proses belajar mengajar. Banyak siswa yang tidak 

memiliki kouta internet dalam pembelajaran online, hal ini disebabkan orang 

tuanya tidak menyediakan kouta internet untuk anaknya, karena terhimpit 

kebutuhan ekonomi dalam keluarga, apa lagi dalam kondisi covid seperti saat ini. 

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sukarti 

(Guru PAI), beliau menyatakan bahwa: 

Bukan siswa yang tidak mau mengumpulkan tugasnya tepat waktu, tetapi 
kebanyakan siswa tidak memiliki kouta internet dalam proses belajar 
mengajar. Hal ini yang menjadi salah satu kendala kurangnya motivasi 
siswa dalam belajar.

1
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Menurut Ibu Arisah, beliau menyatakan bahwa: 

Bukan anak saya tidak mau mengumpulkan tugas, tetapi kami terkendala 
dalam pembiayaan pembelian kouta internet setiap hari, bahkan untuk 
kebutuhan rumah tangga belum tercukupi dengan baik.

2
 

 Di sisi lain hanya beberapa peserta didik yang mendapatkan kouta sibsidi 

dari pemerintah, sehingga bukan saja menyebabkan peserta didik tidak 

mengumpulkan tugas tepat waktu bahkan lebih naif lagi banyak siswa yang tidak 

mengikuti proses belajar mengajar karena terkendala pada kouta internet. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abd. Haris, 

beliau menyatakan bahwa: 

Keterbatasan kouta yang disediakan oleh pemerintah menjadi salah satu 
penghambat dalam membangkitkan motivasi dalam belajar mengajar, 
sangat disayangkan banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 
hanya terkendala pada kouta internet.

3
 

Di sisi lain masih ada anak yang harus berbagi HP milik orang tuanya 

dalam proses belajar mengajar dengan kakaknya, hal ini juga menjadi salah satu 

penyebab peserta didik tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Riswana, beliau 

menyatakan bahwa: 

Terkadang anak saya yang masih sekolah dasar harus mengalah kepada 
kakaknya yang masih SMP dalam penggunaan HP, karena jadwal 
permbelajaran bersamaan atau bertabrakan.

4
  

2. Banyaknya peserta didik yang tidak aktif dalam proses belajar.  

Peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran dikarenakan materi dan 

metode yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar bersifat 

monoton, jarang sekali hal yang baru digunakan oleh pendidik untuk 

membangkitkan semangat peserta didik dalam proses belajar. Kurangnya 

                                                           
2
Arisah, (34 Tahun), Pegawai Swasta, 24 Agustus 2021. 

3
 Abd. Haris (51 Tahun), Pegawai Swasta, Wawancara, 24 Agustus 2021. 

4
 Riswana, (40 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 30 Agustus 2021 



51 

 

 
 

kreativitas pendidik dalam pembelajaran ini, bukan saja menyebabkan peserta 

didik tidak aktif dalam pembelajaran, bahkan sebagian kecil siswa tidak 

mengikuti pembelajaran sampai selesai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti dengan orang tua peserta didik yaitu Bapak Abd. 

Haris, belaiu menyatakan: 

 
Menurut saya metode yang digunakan oleh guru PAI kurang kreatif, 
sehingga anak saya kurang menyukai pembelajarannya, bahkan sampai 
ketiduran pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

5
  

 Di sisi lain media yang digunakan dalam proses belajar mengajar hanya 

Via Whatsapp Grub, sehingga menyebabkan pendidik tidak mampu mengotrol 

siswanya dalam proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Sukarti, beliau menyatakan 

bahwa: 

 
Pembelajaran online cukup rumit karena guru tidak dapat mengontrol 
penuh peserta didik pada saat proses belajar mengajar, berbeda ketika 
pembelajaran tatap muka yang mudah untuk mengontrol peserta didik 
secara langsung, dan media yang digunakan hanya Via Whatsapp Grub.

7
 

3. Banyaknya peserta didik yang mengerjakan tugas sesuai keinginannya.  

Peserta didik mengerjakan tugas sesuai keinginanya dikarenakan 

kurangnnya pengontrolan dan pendampingan dari orang tuanya. Orang tua tidak 

mendampingi anaknya dalam pembelajaran berlangsung, bahkan untuk 

mengerjakan tugas pun sebagian kecil siswa tidak didampingi oleh orang tuanya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peserta didik, 

yaitu Rehan: 

 
Terkadang orang tua saya sibuk bekerja, sehingga saya mengerjakan tugas 
sendirian tanpa didampingi oleh orang tua saya.

8
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Sedangkan menurut Jihan: 

 
Orang tua saya sibuk urus rumah tangga dan saya disuruh untuk mencari 
jawabannya sendiri.

9
 

B. Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta 

Didik Di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 Kabupaten Gowa 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta 

didik yang tidak diperhatikan sehingga membuat peserta didik tidak dapat belajar 

dengan kondusif, antara lain: 

1. Minimnya Fasilitas 

Sebagian orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

atau fasilitas anak dalam belajar, seperti gadget, tablet, wifi, bahkan laptop. Hal 

ini tentu dipengaruhi oleh pekerjaan orangtua yang beragam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abd. Haris 

Upah dari pekerjaan saya belum mencukupi untuk membeli faslitas belajar 
seperti itu.

10
 

Begitupun yang disampaikan oleh bapak Rahmat Ilyas 

Saya belum mampu membelikan gadget pada anak saya.
11

 

Sedangkan menurut Ibu Arisah  

Saya berprofesi sebagai pegawai swasta disebuah perusahaan, penghasilan 
saya selama ini baru cukup untuk keperluan sehari-hari dan biaya sekolah 
anak saya.

12
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya 

fasilitas yang orangtua berikan dikarenakan penghasilan dari pekerjaan orangtua 
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tersebut belum cukup untuk membelikan fasilitas untuk menunjang proses belajar 

anaknya. 

2. Kurangnya perhatian orang tua 

Dalam dunia pendidikan seorang peserta didik adalah sasaran utama akan 

keberhasilan atau ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran, pendidikan dalam 

sebuah pembelajaran terlihat berhasil ketika seorang peserta didik mampu belajar 

dan berprestasi dengan baik di sekolah maupun diluar sekolah, hal ini tentunya 

didorong oleh keinginan yang kuat dari peserta didik ataupun dorongan-dorongan 

yang positif dari orang-orang disekitar peserta didik.  

Dalam sebuah pendidikan ada beberapa tujuan pembelajaran, salah 

satunya adalah keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, keberhasilan 

dalam pembelajaran bisa dilihat dari prestasi-prestasinya di sekolah, ketika 

seorang anak mampu berprestasi dan didukung dengan sikap dan tingkah laku 

yang baik hal ini bisa dikatakan peserta didik berhasil menjalani proses 

pendidikan yang baik, tapi pada kenyataannya banyak siswa yang kurang 

memiliki prestasi di sekolah maupun diluar sekolah, hal ini tentunya sangat 

berkaitan dengan semangat atau motivasi dari peserta didik. Banyak siswa yang 

tidak semangat belajar bisa dilihat dari kesehariannya diekolah, seperti tidak 

semangat mengerjakan tugas, jarang mengerjakan PR yang diberikan guru, tidak 

aktif dikelas atau bahkan tidak menyimak pembelajaran karena main HP, tidur 

dan sebagainya. Hal ini didukung dengan data hasil wawancara berikut ini: 

Saya sering pulang terlambat pulang ke rumah, karena urusan pekerjaan.
13

 

Saya kurang perhatian terhadap anak saya karena banyak pekerjaan yang 
saya lakukan.

14
 

Pekerjaan saya banyak, sehingga saya tidak punya banyak waktu untuk anak 
saya.

15
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Perhatian yang kurang dari para orang tua ditandai dengan jarangnya 

mereka menyuruh anak belajar, tidak mengingatkan anak agar mengerjakan tugas 

sekolah, tidak menyediakan fasilitas belajar di rumah, tidak mengawasi anak saat 

menggunakan fasilitas belajar dan tidak peduli dengan keadaan anak pada saat 

anak berada di sekolah. Dengan keadaan seperti ini tentunya para siswa bisa tidak 

bersemangat belajar, karena kurangnya perhatian dari orang tua di rumah mampu 

menurunkan motivasi belajar. Peran orang tua dalam memberikan perhatian 

terhadap anak sangat penting, karena orang tua sebagai keluarga merupakan 

lembaga pendidikan informal yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. 

Agar anak mampu menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan maka 

hendaknya memberikan perhatian akan kebutuhan belajar anak”. 

Para orang tua seperti ini menganggap bahwa tugas orang tua tidak lebih 

sekedar mencukupi kebutuhan lahir anak; seperti makan, minum, pakaian, dan 

alat-alat pelajaran, serta kebutuhan-kebutuhan lain bersifat kebendaan. Oleh sebab 

itu, para orangtua yang seperti ini selalu sibuk dengan pekerjaan mereka sejak 

pagi sampai sore, bahkan ada juga yang sampai malam untuk mendapatkan uang 

sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memiliki waktu lagi untuk memperhatikan 

dan mengawasi anak-anaknya belajar dan atau bermain. 

Berdasarkan hasil observasi penulis, ketika anak memiliki semangat 

belajar yang rendah, hal tersebut terjadi karena kurangnya waktu dan perhatian 

dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tua sibuk mencari nafkah dan tidak 

memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan anak. 

3. Penggunaan metode mengajar  

Metode mengajar yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengajar materi Pendidikan Agama Islam tidak cukup baik, selama 
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mengajar guru hanya menggunakan satu metode saja. Metode yang digunakan 

guru yaitu metode ceramah dan penugasan. Hal ini berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti pada saat proses belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Grub Whatsapp, maka peneliti menemukan metode yang 

digunakan dalam mengajar yaitu metode ceramah dan penugasan, dan hal ini 

didukung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam, beliau menyatakan bahwa: 

Dalam pembelajaran daring guru sangat kesulitan menerapkan metode 
mengajar yang lebih kreatif, karena keterbatasan media pembelajaran,  dan 
media yang digunakan hanya Grub Whatsapp saja.

16
 

C. Cara Mengatasi Kurangnya Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1  

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara guru dalam mengolah 

pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.Strategi 

pembelajaran merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harusdilakukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran adalah sebuah 

susunan yang disusun oleh pendidik atau rencana dalam proses pembelajaran 

yang bertujuan menjadi acuan untuk membantu para siswa dalam mencapai, 

mengukur dan menilai tingkat kompetensi, kecakapan dan kecerdasan peserta 

didik dalam pembelajaran.
17

 

Usaha yang dapat di upayakan guru untuk mengatasi kurangnya motivasi 

belajar yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan mencari informasi 

tentang hasil belajar, absesnsi kehadiran dan permasalahan belajarnya. Kemudian 

mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa. Guru membandingkan hasil 
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belajar siswa, dan mengidentifikasi hasil belajar degan batas minimal perolehan 

skor. Setelah itu, guru memberikan bantuan bimbingan dengan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Strategi yang dilakukan dengan menggunakan 

metode belajar variasi, bentuk bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar 

individual, pengajaran remedial, dan pemberian bimbingan secara pribadi.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam dan orang tua siswa, maka cara mengatasi kurangnya 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 

adalah: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Sebagai guru saya berupaya menggunakan media yang bervariasi baik itu 
bersumber dari media cetak, elektronik dan sebagainya guna menunjang 
proses pembelajaran. 

b. Sebagai guru saya berupaya menggunakan motode yang dapat 
membangkitakan semangat siswa dalam pembelajaran. Salah satu caranya 
selalu memberikan motivasi kepada siswanya setelah selesai kegiatan 
pembelajaran dan memperkuat semangat di jiwanya sehingga siswa tersebut 
senang dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan otaknya menjadi 
mudah menerima pelajaran.

18
 

2. Orang tua peserta didik 

a. Sebagai orang tua saya selalu memberikan perhatian yang lebih kepada anak, 
terkhusus dalam proses belajar.

19
 

b. Sebagai orang tua saya selalu memperhatikan fasilitas belajar anak saya di 
rumah, yaitu menyediakan kouta internet, buku, dan HP.

20
 

Guru dituntut untuk melancarkan proses pembelajaran dengan baik. Setiap 

guru harus mempunyai strategi pembelajaran, agar setiap peserta didik mampu 

memahami dan mengerti yang di sampaikan oleh guru. Dalam hal ini, guru dapat 

mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pelajaran PAI antara lain dengan 

memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dan 

                                                           
18

Sukarti, (58 Tahun), Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, 24 Agustus 2021. 

19
Arisah, (34 Tahun), Pegawai Swasta, 24 Agustus 2021. 

20
Abd. Haris (51 Tahun), Pegawai Swasta, Wawancara, 24 Agustus 2021. 
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sebagai pembimbing siswa, harus memberikan motivasi kepada siswa yang sulit 

belajar. Misalnya dengan menanyakan hal-hal yang kurang dipahami siswa, 

menanyakan materi yang belum jelas, memberikan petujuk kepada siswa 

mengenai pelajar yang sedang dipelajari, dan guru menerapkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran yang variatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI tergolong kurang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang tidak 

mengumpulkan tugas tepat waktu, banyaknya peserta didik yang tidak 

aktif dalam proses belajar, dan banyaknya peserta didik yang mengerjakan 

tugas sesuai keinginannya 

2. Penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 kabupaten 

Gowa adalah minimnya fasilitas, kurangnya perhatian orang tua, dan 

penggunaan metode dalam pembelajaran yang sifatnya monoton. 

3. Upaya-upaya yang di lakukan oleh guru dalam memotivasi peserta didik 

ialah pengunaan media yang bervariasi baik itu bersumber dari media 

cetak, elektronik dan sebagainya guna menunjang proses pembelajaran, 

menggunakan metode yang dapat membangkitkan semangat peserta didik 

dalam pembelajaran, orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada 

anak, dan orang tua memperhatikan fasilitas belajar anak di rumah. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melaksanakan penelitian, implikasi yang dapat penyusun ajukan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI tergolong kurang 

baik. Sehingga peneliti menyarankan guru Pendidikan Agama Islam lebih 

memperhatikan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Mangasa 1 kabupaten 

Gowa adalah minimnya fasilitas, kurangnya perhatian orang tua, dan 

penggunaan metode dalam pembelajaran yang sifatnya monoton. Maka 

peneliti menyarankan sekolah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

oleh peserta didik, terkhusus kouta internet, orang tua harus 

mendampingi anaknya dalam pembelajaran, setiap pertemuan guru 

menggunakan metode yang bervariasi. 

3. Cara mengatasi mengatasi rendahnya motivasi peserta didik oleh guru 

Pendidikan Agama Islam ialah penggunaan media yang bervariasi baik itu 

bersumber dari media cetak, elektronik dan sebagainya guna menunjang proses 

pembelajaran, menggunakan metode yang dapat membangkitkan semangat 

peserta didik dalam pembelajaran, orang tua memberikan perhatian yang lebih 

kepada anak, dan orang tua memperhatikan fasilitas belajar anak di rumah. 

Peneliti menyarankan upaya-upaya guru dan orang tua di Sekolah Dasar 

Negeri Mangasa 1 kabupaten Gowa harus dipertahankan dan lebih 

ditingkatkan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

DAFTAR PUSTAKA 

Aat Syafaat, TB. Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan 
Remaja (Juvenile Delinquency). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 

Al-Naquib, M. al-Attas. The Concept of Education In Islam, Kuala Lumpur, 
Abim, 1980. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : 
Rineka Cipta, 2010. 

Chalish, M.  Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta : PT Bumi 
Aksara, 2011. 

Darwansyah. ‚Implementasi Strategi Ekspositori dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Beragama Peserta Didik 
Kelas XI SMA Negeri 5 Sidrap‛, Skripsi, Jurusan Tarbiyah dan Adab, 
IAIN Pare-Pare, 2018. 

Daradjat, Zakiyah, dkk. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 

Direktorat Tenaga Kependidikan, Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya. 
Jakarta: Depdiknas, 2008. 

Gunawan, Heri. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 
Bandung: Alfabeta, 2012. 

Hamid, Abdul al-Hasyimi. Mendidik Ala Rasulullah, Jakarta: Pustaka Azam, 
2001. 

Hartono, Ragam Model Mengajar Yang Mudah Diterima Murid. Yogyakarta: 
Diva Press, 2014. 

Ibrahim, R dan Syaodih, Nana S. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2003. 

Ibn, Abidin Rusn. Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Islam. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1998. 

Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan 
Kualitatif). Jakarta: GP Press, 2008. 

Kementerian Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahnya . Bekasi: Cipta Bagus 
Segara, 2013. 

Kementrian Agama RI. Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka, 2010. 

Kementerian Pendidikan Nasional RI, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2012. 

Masyur, Kahar, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. 

Mujib, Abdul dan Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2006. 

Munardji, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004. 

Nata, Abuddin. Akhlak Tasawuf,. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006. 

Nata, Abuddin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005. 

Nata, Abuddin. Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an. Jakarta: Prenada 
Media Kencana 2016.  



61 

 

 
 

Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Group, 
2011. 

Nizar, Samsul. Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya 
Gramedia Pratama, 2001. 

Noer Hery Aly Muzier. Watak Pendidikan Islam, Jakarta: Friska Agung Insani, 
2003. 

Nur, Sunardi. Strategi dalam Pembelajaran; menjadi Pendidik Profesional. 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990. 

Rama, Bahaking. Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Kajian Dasar. Makassar: 
Alauddin University Press, 2011. 

Razak, Nasruddin. Dienul Islam; Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidh 
dan Way Of Life. Bandung: Al Ma’arif, 1989. 

Rachmawati, Tutik. Teori Belajar Dan Proses Pembelajaran Yang Mendidik. 
Yogyakarta: Gava Media, 2015. 

Rochamin. ‛Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan 
Pendekatan Ekspositori di SMPN-1 Sematu Jaya Kabupaten Lamandau‛, 
Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya, 2016. 

S, Deni,  Darmawan. Komunikasi Pembelajaran. Bandung: Rosdakarya, 2013. 

Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 
Peneliti Pemula , Gowa: Pusaka Al-Maida, 2020. 

Safriadi. ‛Prosedur Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Ekspositori‛, Jurnal, Vol. 
7, Nomor 1, Jurnal Mudarrisuna UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. 

Sahrodi, Jamali. Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu 
Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005. 

Salamah, Husniyatus. Zainiyati, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
ICT: Konsep dan Aplikasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Jakarta: Kencana, 2017. 

Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan . 
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. 
Bandung: Alfabeta, 2016. 

Susanto, Ahmad, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Cet. I; 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. 

Suyudi, M. Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an. Yogyakarta: Mikraj, 2005. 

Syafaruddin dan Nasution, Irawan. Manajemen Pembelajaran. Jakarta: Quantum 
Teaching, 2005. 

Syahruddin. Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis. Makassar: Alauddin 
University Press, 2013. 

Tirtaharja. Umar. Pengantar Pendidik . Jakarta: Rineka Cipta,1995. 

Zulkarnain. Transformansi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008. 

 



 

62 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD NEGERI MANGASA 1 KABUPATEN GOWA 

LAPANGAN SD NEGERI MANGASA 1 



63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN DENGAN KEPALA SEKOLAH 

OBSERVASI DENGAN GURU PAI 
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OBSERVASI DENGAN ORANG TUA PESERTA DIDIK 
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