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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
 وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد:

Dari lubuk hati yang sangat dalam, penulis 

mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., karena 

berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, buku yang 

berjudul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam” ini 

dapat hadir ke hadapan para pembaca yang budiman. 

Sebagai umat Muhammad Saw., penulis juga tidak lupa 

bersalawat kepada beliau beserta kepada keluarga, dan para 

sahabatnya yang setia mengorbankan jiwa dan raga untuk 

tegaknya syiar Islam, termasuk di nusantara yang pengaruh 

dan manfaatnya masih bisa dirasakan sampai hari ini. 

Buku yang disajikan di hadapan para pembaca yang 

budiman, ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan 

bacaan dan tentu diharapkan menjadi rujukan bagi para 

mahasiswa dan penggiat Pendidikan Agama Islam, baik di 

lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 

swasta, maupun di Perguruan Tinggi Negeri dan swasta. 

Buku yang lahir dari tangan penulis ini terinspirasi dan 

terdorong untuk memberikan pemahaman kepada para 

praktisi Pendidikan Agama Islam dan masyarakat umumnya 

tentang implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 

yang masih sering menjadi perdebatan sehingga dilakukan 

revisi. Diharapkan buku yang sederhana ini, bisa menjadi 

salah satu acuan dan pegangan dalam 
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mengimplementasikan kurikulum, khususnya kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. 

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di 

dalam buku ini akan ditemukan kesalahan teknis, 

metodologis, dan bahkan mungkin isinya. Oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang 

bersifat konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan 

buku ini di masa yang akan datang, disertai ucapan terima 

kasih. 

Makassar, 15 Mei 2021/ 

03 Syawwal 1442 H 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Sekitar abad ke–21 kehidupan masyarakat di semua 

belahan dunia mengalami perubahan yang drastis dalam 

segala aspeknya. Perubahan dari masyarakat agraris ke 

masyarakat industri, dan sekarang memasuki era informasi. 

Kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transfortasi, 

telah membuat seluruh dunia bagaikan desa global (Global 

Village) tanpa batas. Dengan pemanfaatan kemampuan satelit, 

internet, televisi, radio dan telepon, hampir tidak ada belahan 

di dunia yang dapat mengisolasikan dirinya dari negara lain.1 

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi cukup luas meliputi semua aspek kehidupan 

politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Khususnya perkembangan di 

bidang komunikasi, cukup berkembang pesat di Indonesia 

dan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. 

Pendidikan juga mendapat pengaruh yang besar dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pendidikan sangat erat 

hubungannya dengan kehidupan sosial, sebab pendidikan 

merupakan salah satu aspek sosial. 

Salah satu ciri masyarakat modern ialah perubahannya 

yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

                                                 
1 Disadur dari Pidato Abdurrahman Mas’ud, Kebijakan Pemerintah 

tentang Teknologi Informasi Perguruan Tinggi Islam, disampaikan pada 
Workshop Evaluasi Program Studi (Evaprodi) UIN Alauddin, Makassar 
tanggal 3 September 2006.  
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teknologi, yang sering tidak bisa diramalkan. Perubahan 

dalam masyarakat, terutama akhir-akhir ini sangat cepat 

sehingga sering sekolah tidak bisa mengikuti jejak kemajuan 

masyarakat. Akibatnya, sekolah bertambah lama bertambah 

jauh ketinggalan dan dicap konsevatif atau tradisional. 

Pengembangan pendidikan sekolah tampaknya tidak 

dapat ditangani secara parsial, tetapi memerlukan pemikiran 

yang utuh. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mempunyai visi dan misi yakni berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi individu beriman dan bertaqwa 

(IMTAQ), berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mendiri (tidak buta IPTEK), dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.2 

Upaya peningkatan mutu sekolah merupakan tuntutan 

yang makin mendesak dan tak dapat dihindari. Era pasar 

bebas menuntut kemampuan bersaing dari sumber daya 

manusia, kemampuan bersaing hanya muncul bila tercapai 

standar berkualitas. Untuk mengantar sekolah menjadi 

lembaga yang berkualitas maka perlu melakukan 

pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam yang nantinya 

menjadi pedoman pembelajaran yang berorintasi pada 

pembentukan skill yang diperuntukkan untuk sekolah. 

Kurikulum pendidikan Agama Islam pada dasarnya 

merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi 

                                                 
2 Republik Indonesia, UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Bandung: Permana, 2005), h. 107.  



Pendahuluan |3 
 

 

peserta didik sebagai manusia agar tujuan kehadirannya di 

dunia ini sebagai hamba Allah Swt. tercapai sebaik mungkin, 

potensi yang dimaksud adalah potensi jasmani dan rohani.3 

Dengan pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, 

maka jalan untuk mendidik dan meningkatkan kapabilitas 

generasi muda dapat terlaksana sesuai dengan bakat dan 

keterampilan yang mereka miliki sehingga tercipta generasi 

yang bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, 

masyarakat dan bangsa. 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang 

sangat menentukan dalam sistem pendidikan, karena 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran 

pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Menurut Hasan 

Langgulung bahwa kurikulum Pendidikan dalam Islam 

bersifat fungsional, tujuannya membentuk manusia yang 

mengenal agama dan Tuhan-Nya serta berakhlak Qur’an.4 

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional 

sendiri, dikatakan bahwa peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 

yang seagama.5 kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat: 

1. Pendidikan agama 

2. Pendidikan kewarganegaraan 

3. Bahasa 

                                                 
3 H. Abd Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan 

(Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997), h. 25.  
4 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: 

Pustaka al-Husna, 1992), h. 118.  
5 Ibid., h. 74. 
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4. Matematika 

5. Ilmu pengetahuan alam 

6. Ilmu pengetahuan sosial 

7. Seni dan budaya 

8. Pendidikan jasmani dan olahraga 

9. Keterampilan/kejuruan; dan 

10. Muatan lokal.6 

 

Dengan demikian, dapat dipahami pendidikan agama 

khususnya Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah 

amanah bangsa ini untuk dilaksanakan, dan jika melihat 

pelaksanaan bidang studi Pendidikan Agama Islam di 

sekolah-sekolah, baik pada tingkat dasar maupun 

menengah, telah lama berlangsung di negeri tercinta ini, 

persoalannya adalah apakah hal tersebut berlangsung sekian 

lama dengan pelaksanaan yang baik dan matang. 

Proses pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama 

Islam di sekolah sebagai sub sistem pendidikan nasional 

menjadi tumpuan dalam mengembangkan potensi keimanan 

dan ketaqwaan peserta didik sebagaimana yang diisyaratkan 

dari tujuan Pendidikan Nasional. Demikian juga Pendidikan 

Agama Islam yang berlangsung di sekolah yang digunakan 

dengan betul dapat menjadi penolong peserta didik untuk 

mencintai dan menjunjung tinggi agama, dan itulah yang 

sebenarnya menjadi tujuan pendidikan agama di sekolah, 

sebaliknya apabila Pendidikan Agama Islam yang 

berlangsung di sekolah kurang baik akan membawa peserta 

didik menjadi bosan, benci tidak hanya pada bidang studi 

                                                 
6 Ibid., h. 88. 
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agama, tetapi yang berbau agama.7 Dengan demikian proses 

pembelajaran PAI harus berlangsung dalam kondisi yang 

sebaik mungkin, dimana peserta didik memberikan 

perhatian yang besar dalam proses pembelajaran tersebut. 

Namun fakta yang terjadi di lapangan perhatian peserta 

didik terhadap bidang studi PAI kurang dibandingkan 

perhatian pada bidang studi lainnya.  

Sementara pada proses pembelajaran seperti sikap 

positif dari peserta didik terhadap satu bidang studi 

merupakan hal yang sangat mendukung, sebaliknya sikap 

negatif seperti kebencian terhadap satu bidang studi akan 

menimbulkan kesulitan belajar pada peserta didik.8 Dengan 

sendirinya sikap negatif peserta didik tersebut terhadap 

bidang studi PAI menjadi hambatan tersendiri dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang ada dalam 

kurikulum PAI.  

Upaya perbaikan kurikulum PAI maupun pemakaian 

metode oleh pendidik yang berlangsung di sekolah dalam 

menyampaikan materi bidang studi pendidikan agama, 

haruslah mempunyai pola yang dinamis dan terus-menerus 

mengalami perbaikan untuk menumbuhkan minat peserta 

didik terhadap bidang studi PAI, karena disadari kegiatan 

pendidikan agama yang berlangsung selama ini di sekolah 

lebih banyak bersikap monoton, sehingga menimbulkan 

kejenuhan peserta didik dalam mengikuti bidang studi 

pendidikan agama Islam.  

                                                 
7 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam 

(Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1995), h. 34.  
8 Tohirin, Psikologi Pembelajaran PAI (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006), h. 134.  
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Di sisi lain ada beberapa kelemahan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di sekolah, 

antara lain:9 Pertama, pendekatan masih cenderung normatif 

dalam arti pendidikan agama menyajikan norma-norma 

yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, 

sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama 

sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Kedua, 

kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dirancang di 

sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum 

kompetensi atau minimum informasi, tetapi pihak guru PAI 

sering kali terpaku padanya, sehingga semangat untuk 

memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang 

bervariasi kurang tumbuh. Ketiga, keterbatasan sarana dan 

prasarana, sehingga pengelolaan cenderung seadanya. 

Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting 

sering kali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas 

Sebagai dampak yang menyertai situasi tersebut di atas, 

maka guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode 

yang bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga 

pelaksanaan cenderung monoton. Kelemahan-kelemahan 

bidang studi PAI tersebut turut mengurangi daya pikat dan 

minat peserta didik di sekolah terhadap bidang studi PAI, 

sementara sekolah diharapkan menjadi lembaga pendidikan 

formal yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai 

keagamaan kepada peserta didik lewat pendidikan agama 

Islam, sementara minat merupakan komponen penting 

dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar.  

Menyadari pentingnya pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, maka secara sederhana dapat 
                                                 

9 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 25.  
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dipahami bahwa keberhasilan dalam proses pendidikan 

sangat tergantung pada pola perencanaan yang ditetapkan, 

sehingga pengetahuan praktis mengenai operasionalisasi 

kurikulum dalam sistem pendidikan menjadi suatu tuntutan 

bagi setiap pengelolah pendidikan atau pendidik dalam 

melaksanakan aktivitasnya. 

Tantangan inilah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang bisa berdampak pada 

perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi serta 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat termasuk sumber daya 

masyarakat yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, 

skill serta integritas akhlaknya. Untuk menjawab tantangan 

tersebut, maka perlu meningkatkan kualitas pendidikan. 

Untuk menjawab tantangan tersebut perlu melakukan 

perbaikan melalui pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 

↜oOo↝  
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Bab 2 

SEJARAH PERKEMBANGAN  

KURIKULUM PAI DI INDONESIA 

 

 

Secara historis pada dasarnya Pendidikan Agama Islam 

di Indonesia sudah berlangsung jauh sebelum tercapainya 

kemerdekaan negara Republik Indonesia, namun karena 

adanya intervensi politik pemerintahan penjajahan Belanda 

terhadap kurikulum pendidikan sehingga kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah negeri tidak 

diakomodir pelaksanaannya,1 yang terjadi adalah 

pendidikan Agama Islam ada dan berkembang di sekolah-

sekolah yang dirintis dan dikelola orang-orang pribumi. 

Setelah kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia 

diproklamasikan, maka dimulailah pula gerakan–gerakan 

pendidikan, kemerdekaan tersebut mempunyai makna yang 

sangat tinggi dan berarti bagi seluruh rakyat Indonesia 

untuk hidup bebas dan membangun pendidikan bangsanya 

yang selama ini dibatasi oleh pihak penjajah. Hal ini 

dibuktikan untuk pertama kalinya lahir Undang-Undang 

Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur 

mengenai pendidikan, yakni pasal 31: (1) Tiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan, (2) Pemerintah 

                                                 
1 Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak 

Bangsa (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 25. 



 Sejarah Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia |9 
 

 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.2 

Gerakan-gerakan pendidikan yang muncul pasca 

kemerdekaan adalah sebuah kesadaran yang lahir dan muncul 

dari para tokoh pergerakan dan perintis kemerdekaan yang 

memandang bahwa keberadaan pendidikan agama pada 

sekolah-sekolah sangat penting sehingga perlu untuk 

dijalankan. Adalah Kihajar Dewantara sebagai menteri Pendi-

dikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada kabinet pertama 

pemerintahan Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa 

pendidikan agama perlu diadakan di sekolah-sekolah negeri.3  

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai 

diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 

1946. Sebelum itu, pendidikan agama sebagai pengganti 

pendidikan budi pekerti yang yang sudah ada sejak zaman 

Jepang. Selanjutnya pada waktu itu juga dikeluarkan 

peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan 

bahwa Pendidikan Agama diberikan di sekolah rakyat mulai 

kelas IV sampai kelas VI.4 

Selanjutnya pada masa orde baru Pendidikan agama 

semakin mendapatkan legitimasi pemerintah, salah satunya 

adalah diterbitkannya produk undang-undang No. 2 Tahun 

1989 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar 

Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, pada Undang-

Undang tersebut antara lain disebutkan: 

                                                 
2 Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; 

Bandung: Al-Fabeta, 2004), h. 41. 
3 Lihat Abdul Rahman Shaleh, loc. cit.  
4 Lihat Rochidin., op. cit., h. 154. 
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Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, 
selain wajib memuat Pendidikan Pancasila dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, juga memuat Pendidikan 
Agama, (pasal 39 ayat 2). Demikian pula secara eksplisit 
Pendidikan Agama dimuat pula sebagai kurikulum dan 
bahan kajian minimal bagi pendidikan dasar (pasal 39 
ayat 3. Selanjutnya pada pasal 38 ayat 2, dijelaskan 
tentang arti Pendidikan Agama, yakni merupakan usaha 
untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh 
peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan 
tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubung-
an dengan kerukunan antar umat beragama dalam 
masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.5  

 

Dari uraian Undang-Undang yang dikemukakan di atas 

tergambar bahwa kurikulum Pendidikan Agama menjadi mata 

pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik sesuai 

dengan agamanya masing-masing pada setiap jenjang 

pendidikan, termasuk dalam hal ini jenjang Sekolah Dasar. 

Pada jenjang sekolah dasar Pendidikan Agama Islam menjadi 

mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik 

yang beragama Islam sesuai dengan amanah Undang-Undang. 

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 

2 tahun 1989 sistem Pendidikan Nasional, maka pokok-

pokok kebijakan pembinaan Pendidikan Agama Islam lebih 

diperinci, yang meliputi beberapa hal: 

1. Pemerataan Pendidikan Agama Islam. 

2. Peningkatan mutu guru Pendidikan Agama Islam. 

3. Peningkatan pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

                                                 
5 Lihat Abdul Rahman, op. cit., h. 31-32. 
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4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta 

pelayanan supervisi Pendidikan Agama Islam. 

5. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

6. Pengembangan pola pembinaan Pendidikan Agama Islam 

terpadu. 

 

Selanjutnya pada era reformasi, kurikulum pendidikan 

Agama Islam semakin mendapatkan perhatian dari pihak 

eksekutif dan legislatif dengan terbitnya Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pada Undang-Undang tersebut Pendidikan Agama Islam 

mendapatkan posisi yang lebih kuat dan legitimit dari 

pemerintah, di antara poin-poin penting dari Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 yang meneguhkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, yaitu pada pada bab V tentang 

peserta didik, pasal 12 ayat (1) bagian a dan b: (1) Setiap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a). 

Mendapatkan pendidikan agama sesusai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 

b). Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya.6 

Selanjutnya pada bab X tentang kurikulum, Pasal 36 

ayat (3) bagian a – j dinyatakan: (3) Kurikulum disusun 

sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan: a). 

Peningkatan iman dan takwa; b). Peningkatan akhlak mulia; 

c). Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 

d). Keragaman potensi daerah dan lingkungan; e). Tuntutan 

                                                 
6 Lihat Abdul Rahman, op. cit., h. 35. 
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pembangunan dan lingkungan; f). Tuntutan dunia kerja; g). 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h). 

Agama; i). Dinamika perkembangan global; j). Persatuan 

nasional dan nilai-nilai bangsa.7 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendidikan 

Agama Islam mendapatkan landasan yang kuat dalam 

penyelengaraannya untuk setiap jenjang dan jalur 

pendidikan. Mulai jenjang sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi, dan jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.  

 

↜oOo↝  

                                                 
7 Lihat Abdul Rahman., op.cit., h. 93. 
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Bab 3 

SUMBER-SUMBER PEMBELAJARAN PAI 

 

 

Istilah pembelajaran terkait erat dengan konsep belajar, 

jika belajar adalah merupakan proses perubahan maka pembe-

lajaran adalah proses kompleks yang tercakup di dalamnya 

kegiatan belajar mengajar dimana pembelajaran lebih berorien-

tasi pada keaktifan peserta didik (student centered education).1  

Pada dasarnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah berorientasi pada pemahaman dan pelaksanaan 

ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Allah Swt. yang termaktub dalam al-Qur‟an dan sabda 

Baginda Rasul Saw. Dengan demikian berarti sumber 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengacu pada apa 

yang menjadi sumber Islam itu sendiri, karena sumber-

sumber Islam dan pendidikan Islam sama yakni al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasul (al-Hadis).2 

 

A. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an ialah firman Allah berupa wahyu yang 

disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw.3 Di 

dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan 
                                                 

1 Choirul Fuad Yusud (Ed), Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam (Cet. I; Jakarta: Pena Citasatria, 2007), h. 2-5. 

2 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsif-prinsif dan Metode Pendidikan 
Islam: dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat (Cet. II; Bandung: CV 
Ponorogo, 1992), h. 41. 

3 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, edisi I (Cet. IV; 
Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 19. 
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untuk keperluan seluruh aspek kehidupan umat manusia di 

dunia ini melalui ijtihad. Sebab al-Qur‟an memuat wahyu 

Allah Swt., Pencipta alam semesta, yang ditujukan kepada 

umat.4 Ini merupakan berita atau pesan dari Allah Swt. kepada 

manusia. Karena itu, al-Qur‟an menjadi sangat urgen bagi kita. 

Adapun ajaran yang terkandung dalam al-Qur‟an itu terdiri 

dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah 

keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan 

amal yang disebut syariah.5 

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak 

banyak dibicarakan dalam al-Qur‟an, tidak sebanyak ajaran 

yang berkenaan dengan amal perbuatan. Ini menunjukkan 

bahwa amal itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab 

semua amal perbuatan manusia dalam hubungannya 

dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia 

sesamanya (masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, 

dengan makhluk lainnya, termasuk dalam ruang lingkup 

amal saleh (syari‟ah).6 

Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam 

membicarakan ilmu tentang syari‟ah ini ialah: 

1. Ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan 

dengan Allah. 

2. Mu‟amalah untuk perbuatan yang berhubungan selain 

dengan Allah. 

3. Akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi 

pekerti dalam pergaulan.7 

                                                 
4 Hafidz Abdurrahman, Ulumul Quran Praktis (Cet. I; Bogor: CV. 

Idea Pustaka, 2004), h. 11. 
5 Zakiah Daradjat, dkk., loc. cit. 
6 Ibid., h. 20. 
7 Ibid.  
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Pendidikan, karena termasuk ke dalam usaha atau 

tindakan untuk membentuk manusia, termasuk ke dalam 

ruang lingkup mu‟amalah. Pendidikan sangat penting 

karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan 

kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Di 

dalam al-Qur‟an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-

prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan 

itu. Hal ini dapat dilihat dari ayat al-Qur‟an yang pertama 

kali turun adalah berkenaan di samping masalah keimanan 

juga pendidikan. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-

„Alaq/96: 1-5 berikut.  

 

اقرا وربك الالرم  .خلق الانسو نو علق .اقرا ةاسم ربك الذي خلق
 .الذي علم ةالقلم علم الانسو نالم يعلم

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang 
menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah. Yang 
mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  

 

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa seolah-olah Tuhan berkata hendaklah 

manusia menyakini akan adanya Tuhan Pencipta manusia 

(dari segumpal darah), selanjutnya untuk memperkokoh 

keyakinannya dan memeliharanya agar tidak luntur 

hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

Bahkan tidak hanya itu Tuhan juga memberikan bahan 

(materi pembelajaran agar manusia hidup sempurna di dunia 

ini). Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/3 berikut.  
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اللائكث فقال اىتؤنى ةاسهاء وعلم ادم الاسهاء كلٍا ثم عرضٍم على 
 ٌؤلاء ان ليتم صدقين

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para 
malaikat, lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!”  

 

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memahami segala 

sesuatu belum cukup kalau hanya memahami apa, 

bagaimana serta manfaat benda itu tetapi harus memahami 

sampai ke hakikat dari benda itu. Dengan penjelasan ini 

dapat disimpulkan bahwa Islam menegaskan bahwa supaya 

manusia itu menemukan jati dirinya sebagai insan yang 

bermartabat, maka tidak boleh harus menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran.8 

Di samping itu masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur‟an 

yang menyinggung mengenai pembelajaran, sebagai contoh 

dapat dibaca ayat yang mengandung pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, yakni kisah Lukman dengan anaknya dalam 

surah Lukman ayat 12 s/d 19.9 Cerita itu menggariskan prinsip 

materi pembelajaran Agama Islam yang terdiri dari masalah 

iman, akhlak ibadat, sosial dan ilmu pengetahuan. Ayat lain 

menceritakan tujuan hidup dn tentang nilai sesuatu kegiatan 

dan amal saleh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus 

mendukung tujuan hidup tersebut. 

Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam harus menggunakan al-Qur‟an sebagai sumber utama 

                                                 
8 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: CV Pustaka 

Utama, 1998), h. 21.  
9 Zakiah Daradjat, dkk., op. cit. h. 20.  
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dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Dengan kata lain, Pendidikan Agama Islam harus 

berlandaskan ayat-ayat al-Qur‟an yang penafsirannya dapat 

dilakukan berdasarkan ijithad disesuaikan dengan 

perubahan dan pembaharuan. 

 

B. Hadiś  

Sunnah dan hadits adalah satu pengertian. Yang 

dimaksud dengan sunnah adalah seluruh apa yang datang dari 

Rasul Saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun 

diamnya Rasul.10 Termasuk ke dalam sunnah hadis-hadis 

mawquf yang datang dari para sahabat. Mereka hidup bersama-

sama Rasulullah Saw., mereka mendengar dan menyaksikan 

sendiri gerak-gerik beliau, kemudian mereka berbicara 

berdasarkan apa yang telah mereka lihat ataupun apa yang 

telah mereka dengar.11 Hadits dianggap sebagai nash syara‟ 

karena Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Hasyr/7 berikut. 

 

اَ   ...ونا ءاتيكم الرسَل فخذوه ونا ىٍكم عيً فاىتٍ
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. 
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.12 

 

Pada QS. al-Najm/3-4 berikut. 

  

 .ان ٌَ الا وحي يَحي .ونا ييطق عو الٍَى 

                                                 
10 Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyah al-Islamiyah. 

Diterjemahkan oleh Zakiah Ahmad dengan judul Syakhshiyah Islam, 
Kepribadian Islam. Jilid I (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 253.  

11 Ibid.  
12 Departemen Agama RI, op. cit. h. 547. 



18| Implementasi Kurikulum PAI di Sekolah Dasar 
 

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut 
kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah 
wahyu yang diwahyukan (kepadanya.13 
 

Banyak ayat-ayat yang datang secara global lalu dirinci 

oleh hadis, karena itu sunnah merupakan sumber ajaran 

kedua sesudah al-Qur‟an. Seperti al-Qur‟an, Sunnah juga 

berisi aqidah dan syari‟ah. Sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala 

aspeknya, untuk membina uamt menjadi manusia seutuhnya 

atau muslim yang bertakwa.14 Untuk itu Rasul Allah menjadi 

guru dan pendidik utama. Nabi sendiri mendidik, pertama 

dengan menggunakan rumah al-Arqam ibn Abi al-Arqam, 

kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk 

mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke 

daerah-daerah yang baru masuk Islam.15  

Semua itu adalah proses pembelajaran dalam rangka 

pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.16 

Sebab pada dasarnya, sistem pendidikan Islam didasarkan 

pada sebuah kesadaran bahwa setiap muslim wajib 

menuntut ilmu dan tidak boleh mengabaikannya.17 

Rasulullah Saw. bersabda: 

 

                                                 
13 Ibid., h. 527. 
14 Zakiah Daradjat., op. cit, h. 21. 
15 Ibid.  
16 Untuk membentuk masyrakat Islam haruslah pemikiran dan 

perasaan, serta aturannya harus bersumber dari Akidah Islam. Lihat 
Muhammad Hawari, Re-Ideologi Islam Membumikan Islam sebagai Sistem 
(Cet. I; Bogor: Al Azhar Press, 2005), h. 143. 

17 Qothrun Nadaa, “Politik Pendidikan Islam” Al-Wa’ie, No. 59, 1-
30,2005, h. 13. 
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 18 .طلب العم فريضث على كل مسلم

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Adi 
dan Baihqi). 
 

Oleh karena, itu Sunnah merupakan landasan kedua 

bagi cara pembinaan pribadi muslim yakni berkepribadian 

Islam. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu ditingkatkan 

dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan 

dengan pembelajaran pendidikan Agama Islam. 

 

↜oOo↝  

                                                 
18 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwiny, Sunan 

Ibnu Majah, Juz I, h. 81. 
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Bab 4 

RUANG LINGKUP KURIKULUM PAI 

 

 

Sebelum menguraikan mengenai ruang lingkup 

kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) maka penulis 

terlebih dahulu memaparkan tentang tujuan dan maksud 

diadakannya Pendidikan Agama Islam (PAI) pada lembaga 

pendidikan sekolah. Salah satu tujuan diadakannya 

pendidikan agama pada lembaga pendidikan sekolah adalah 

membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut dapat dilihat pada 

penjelasan mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional mengenai Pendidikan Agama dijelaskan bahwa 

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan 

dan Pendidikan Agama Islam sebagai kurikulum yang harus 

ada pada lembaga sekolah adalah sebagai upaya 

penyampaian ilmu pengetahuan agama Islam tidak hanya 

untuk dipahami dan dihayati, akan tetapi juga menuntut 

untuk diamalkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan 

sehari-hari peserta didik, misalnya kemampuan peserta didik 

untuk berwudhu, shalat dan puasa dan ibadah-ibadah lain 

yang bersifat hablum minallah, dan juga kemampuan peserta 

didik dalam melakukan ibadah yang sifatnya berhubungan 

langsung dengan kepentingan manusia misalnya peserta 
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didik mampu melaksanakan sedekah, jual beli dan ibadah-

ibadah lainnya.1  

Pendidikan Agama Islam yang kedudukannya sebagai 

mata pelajaran diikuti oleh seluruh peserta didik yang 

beragama Islam pada semua satuan jenis dan jenjang 

sekolah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang menjamin 

warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-

masing. Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik meyakini, memahami, 

mengahayati, dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan, penagajaran dan/atau latihan untuk 

mewujudkan pribadi muslim yang beriman, bertakwa 

kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia. Sementara itu, 

dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara serta memiliki bekal untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi.2  

Uraian-uraian yang dikemukakan di atas mengenai 

tujuan dan maksud diadakannya Pendidikan Agama di 

sekolah khususnya Pendidikan Agama Islam memberikan 

indikasi bahwa proses pendidikan Agama Islam yang dilalui 

dan dialami peserta didik pada sekolah Dasar dimulai dari 

tahapan kognisi yakni pengetahuan dan pemahaman peserta 

didik terhadap ajaran adanya nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran Islam, tahapan selanjutnya adalah tahapan 

afeksi yaitu adanya proses internalisasi ajaran dan nilai Islam 

ke dalam diri peserta didik, dalam artian terjadinya 

                                                 
1 Abdul Rahman Shaleh, op. cit., h. 20.  
2 Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Bagian Proyek Peningkatan Wawasan Kependidikan 
Guru Agama, Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Keagamaan (Islam) Guru 
Bukan Pendidikan Agama dan SLTA (Jakarta: Depdikbud, 1998), h. 92. 
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penghayatan dan keyakinan peserta didik menjadi kokoh, 

selanjutnya adalah tahapan psikomotor, yakni adanya 

motivasi dari peserta didik untuk mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam yang didapat dalam proses pembelajaran agama Islam.  

Untuk mencapai tujuan dan maksud diadakannya 

Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dikemukakan 

di atas, maka diperlukan ruang lingkup kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang akan mengantar peserta 

didik pada tujuan dan maksud tersebut. 

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam boleh 

dikatakan berbeda antara satu jenjang dengan jenjang 

lainnya dalam satuan pendidikan, misalnya antara Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan antara Sekolah 

Menengah Atas:  

1. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam pada jenjang 

Sekolah Dasar meliputi keserasian dan keseimbangan 

antara lain: 

a. Hubungan manusia dengan Allah Swt. 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan alam (makhluk selain 

manusia) dan lingkungan. 

 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar terfokus pada aspek: 

a. Keimanan 

b. Al-Qur’an-Hadis 

c. Akhlak 

d. Fiqih/Ibadah.3 

                                                 
3 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Pusat Kurikulum 
Balitbang Depdiknas, 2003), h. 9. 
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2. Sedangkan ruang lingkup di Sekolah Menengah Pertama 

meliputi keserasian dan keseimbangan antara lain: 

a. Hubungan manusia dengan Allah 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan alam (makhluk selain 

manusia) dan lingkungan. 

 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama terfokus 

pada aspek: 

a. Keimanan 

b. Al-Qur’an/Hadis 

c. Akhlak 

d. Fiqih/ibadah 

e. Tarikh.4 

 

3. Sedangkan ruang lingkup Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) meliputi 

keserasian dan keseimbangan antara lain: 

a. Hubungan manusia dengan Allah 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

c. Hubungan manusia dengan alam (makhluk selain 

manusia) dan lingkungan. 

 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada di SMA dan SMK terfokus pada 

aspek: 

 
                                                 

4 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Pendidikan Agama 
Islam Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: Pusat 
Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003), h. 9. 
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a. Al-Qur’an/Hadis 

b. Keimanan 

c. Syari’ah 

d. Akhlak 

e. Tarikh.5 

 

↜oOo↝  

                                                 
5 Depdiknas, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Menengah Atas dan dan Madrasah Aliyah (Jakarta: Pusat 
Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2003), h. 9. 
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Bab 5 

STRATEGI PENERAPAN KURIKULUM PAI 

 

 

Secara sederhana strategi memiliki pengertian sebagai 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Atau tindakan-

tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.1 

Dihubungkan dengan penerapan kurikulum PAI, maka 

strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 

guru dalam melakukan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat 

empat strategi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesikasi dan 

kualitas perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta 

didik sebagaimana yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan 

aspirasi dan pandangan hidup masyarakat 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik 

pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif 

sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajran. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal 

keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan 

sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pendidik dalam 

melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang 

selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk 

                                                 
1 Adi Satrio, Kamus Ilmiah Popular (Cet. I; t.tp: Visi 7, 2005), h. 558.  
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penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.2 

 

Dengan demikian, tergambar bahwa terdapat empat 

masalah inti yang sangat penting yang harus dijadikan 

pedoman dalam melakukan penerapan kurikulum PAI agar 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

1. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang 

bagaimana yang diharapkan sebagai perwujudan hasil 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan. 

Artinya, bahwa dalam proses pembelajaran sedapat 

mungkin sasaran yang ingin dicapai jelas dan terarah. Oleh 

karenanya dalam merumuskan tujuan harus jelas dan 

kongkret, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 

2. Memilih cara pendekatan pembelajaran yang dianggap 

paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. 

Bagaimana cara guru memantau suatu persoalan, 

konsep, pengertian, dan teori yang dipergunakan oleh 

pendidik dalam memecahkan suatu kasus akan 

mempengaruhi hasil pembelajaran. Suatu masalah yang 

dipelajari oleh dua orang dengan pendekatan yang 

berbeda akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 

yang berbeda dan bahkan bertentangan bila dalam 

pendekatannya menggunakan interdisipliner ilmu.  

3. Memilih dan menetapkan prsedur metode dan teknik 

penyajian untuk memberikan motivasi peserta didik agar 

mampu menerapkan penegtahuan dan pengalamannya 

untuk memecahkan masalah. 

                                                 
2 Syaiful Bahri, et al., Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 6. 
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4. Menerapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan 

sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat 

dijadikan ukuran untuk menilai tingkat keberhasilan 

tugas yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat setelah 

proses evaluasi telah dilakukan. 

 

Untuk menghasilkan pembelajaran yang baik dan lebih 

efektif, sebaga bagian dari proses penerapan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam maka diperlukan penentuan strategi 

pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa 

hal: 

1. Tujuan pengajaran yang hendak dicapai. 

2. Hakikat ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran yang 

disampaikan. 

3. Kesiapan belajar peserta didik yakni kemampuan peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Situasi dan kondisi belajar di sekolah seperti ruang kelas, 

jumlah peserta didik, fasilitas dan sumber belajar serta 

waktu yang tersedia. 

5. Tujuan pendidikan yang melandasi perbuatan 

pendidikan yang berhubungan langsung dengan nilai 

intruksional yang ingin dicapai.3 

 

Berdasarkan strategi pembelajaran yang dikemukakan di 

atas, pendidik atau guru memegang peranan penting dalam 

keberhasilan pembelajaran. Betapa tidak, sering kali yang 

dipilih sangat sesuai dengan kriteria yang dikemukakan di 

atas, akan tetapi karena guru tidak mampu mengelolanya 

                                                 
3 Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi 

dan Aksi (Jakarta: Gema Windu Panca Perkasa, 2000), h. 46. 



28| Implementasi Kurikulum PAI di Sekolah Dasar 
 

dengan baik maka hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh karena itu harsu disesuaikan antara strategis 

yang dipilih dengan kemampuan pemahaman yang dikuasai 

oleh guru. 

Ketika terjadi interkasi dalam proses pembelajaran 

terdapat dua strategi dalam menerapkan kurikulum PAI bila 

dilihat dari keterlibatan pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran tersebut, yaitu bila materi itu disampaikan 

langsung oleh guru sementara keterlibatan peserta didik 

sangat minim, strategi demikian dinamakan Ekspositorik, 

sedangkan bila perta didik punya keterlibatan yang sangat 

dominant dibandingkan dengan pendidik maka strategi 

demikian dinamakan dengan Heuristic. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

stretegi yang dipilih dapat mempergunakan berbagai macam 

metode, seperti metode diskusi dan karya wisata. Oleh 

karenanya apabila metode Ekspositorik yang dipilih maka 

metode yang dipergunakan adalah metode ceramah dan 

untuk idealnya pembelajaran dalam artian pendidik terlalu 

dominan dalam pembelajaran tanpa keterlibatan peserta 

didik maka hendaknya melakukan tanya jawab. Sebaliknya 

bila strategi Heuristic yang dipilih maka metode yang 

dipergunakan adalah observasi lapangan, kerja kelompok, 

diskusi meskipun ada pemberian informasi baik secara lisan 

maupun secara tertulis.4 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, jelaslah 

bahwa strategi yang dipilih sangat menentukan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran PAI dan berefek pada: 

                                                 
4 Lihat Syaiful Bahri, op. cit., h. 47. 
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1. Pengorganisasian bahan pengajaran, dalam bentuk 

penyajian dalam bentuk teks, diagram, contoh-contoh, 

garis-garis besar saja. 

2. Pengorganisasian peserta didik dalam bentuk kelompok 

besar, kelompok kecil atau pereorangan. 

3. Pengaturan tugas peserta didik dan penggunaan alokasi 

waktu belajar. 

4. Penggunaan alat dan sumber belajar. 

 

↜oOo↝  
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Bab 6 

EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM PAI 

 

 

A. Pengertian Evaluasi Kurikulum PAI 

Kata evaluasi secara kebahasaan (etimologi) berasal dari 

bahasa Inggris evaluation1 dan bahasa Arab al-Takdir,2 dalam 

bahasa Indonesia berarti penilaian yang berasal dari akar kata 

value yang mempunyai arti nilai. Dengan demikian dari sudut 

kebahasaan evaluasi berarti penilaian dalam bidang 

pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pendidikan.3 Dalam kamus Oxpord Advenced Learner’s 

Dictionary of Curren English, sebagaimana yang dikutip oleh 

Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah to find out, decide the 

amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan 

nilai atau jumlah.4 

Sedangkan evaluasi dari segi terminologi dapat dimakni 

sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai 

atau mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk 

menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan.5 

                                                 
1 Jhon M. Echosl dan Hasan Sadly, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. 

XXIV; Yakarta: Gramedia, 1997), h. 220. 
2 Atabik dan Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

(Cet. VIII; Yogyakarta: Multi Karya Krafika, 1998), h. 540.   
3 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Ed. I; Yakarta: Raja 

GRafindo Persada, 2006), h. 1. 
4 Suharsimi Arikunto, Cepi S. Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2004), h. 1. 

5 Lihat Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, loc. cit. 
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Pengertian lebih jauh bahwa evaluasi menunjuk kepada atau 

mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai dari suatu, atau kegiatan mencari sesuatu 

yang berharga dari sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, 

juga mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai 

keberadaan suatu program, produksi, serta alternatif strategi 

yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pendapat lainnya mengatakan bahwa evaluasi merupakan 

proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi 

yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan alternatif keputusan.6 Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan 

nilai dari sesuatu.  

Jika kata evaluasi tersebut dikaitkan dengan kata 

pendidikan, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan 

dengan maksud menentukan nilai dari segala sesuatu dalam 

dunia pendidikan, atau secara singkat evaluasi pendidikan 

adalah kegiatan ataui proses penentuan nilai pendidikan, 

sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.7 Dapat 

pula diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang 

ada dengan kriteria tertentu terhadap masalah yang punya 

keterkaitan dengan pendidikan. Dalam pelaksanaannya 

evaluasi diarahkan pada upaya untuk mengetahui lebih jelas 

dan objektif terhadap hasil belajar yang telah dicapai oleh 

peserta didik dalam satu lembaga pendidikan. 

Terkait dengan pelaksanaan evaluasi pendidikan, 

lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan 

mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut. 

                                                 
6 Lihat Suahrsimi Arikunto, loc. cit. 
7 Lihat Anas Sudjono, op. cit., h. 2. 
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1. Proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan 

pendidikan. Dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik 

(feed back) bagi penyempurnaan pendidikan.8 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu 

kegiatan yang berisi pengukuran dan penilaian terhadap 

keberhasilan pendidikan dan berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan pendidikan. 

Uraian-uraian yang dikemukakan di atas memberikan 

orientasi pada evaluasi Pendidikan Agama Islam. Oleh 

Zuhairini memberikan pengertian evaluasi Pendidikan Agama 

Islam sebagai siatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan 

suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama Islam, di 

dalamnya terdapat alat untuk mengukur pengusaaan peserta 

didik terhadap materi pelajaran yang telah diberikan, ruang 

lingkupnya meliputi penilaian terhadap kemajuan belajar 

peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan 

sikap sesudah mengikuti program pembelajaran.9 

Evaluasi Pendidikan Agama Islam secara sempit 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pendidikan dalam menyampaikan materi Pendidikan 

Agama Islam kepada peserta didik, dan secara luas evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kelemahan dari proses Pendidikan Agama Islam dalam 

mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah dtetapkan.  
                                                 

8 Ibid. 
9 Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Cet. VIII; 

Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 154. 
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B. Fungsi Evaluasi Kurikulum PAI 

Evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 

merupakan satu komponen penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari keseluruhan proses pendidikan yang 

berjalan. Pentingnya evaluasi kurikulum Pendidikan Agama 

Islam bukan hanya mempunyai makna pada proses belajar, 

tetapi memberikan umpan balik terhadap program 

keseluruhan. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam evaluasi 

Pendidikan Agama Islam adalah pengadaan informasi bagi 

pihak pengelolah pendidikan untuk membuat keputusan-

keputusan terkait kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

Dalam hal ini evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 

mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1. Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf 

perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta 

didik dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam.10  

2. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional 

secara komprehensif yang meliputi aspek pengetahuan, 

sikap dan tingkah laku sebagai umpan balik yang 

berguna bagi tindakan berikutnya dimana segi-segi yang 

sudah dicapai lebih ditingkatkan lagi dan segi-segi yang 

dapat merugikan semaksimal mungkin dihindari.11  

3. Bagi pendidik, evaluasi berfungsi untuk mengukur 

keberhasilan proses pembelajaran yang merupakan umpan 

balik kepda pendidik sebagai dasar memperbaiki proses 

pembelajran dan mengadakan program remedial bagi 

                                                 
10 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Cet. 

I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 54. 
11 Abuddin Nata, Filasafat Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 135. 



34| Implementasi Kurikulum PAI di Sekolah Dasar 
 

peserta didik; sedangkan bagi peserta didik berfungsi 

untuk mengetahui bahan pelajaran yang diberikan 

kepadanya serta membantu agar peserta didik dapat 

mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara 

sadar, serta memberikan bantuan cara meraih suatu 

kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya,12 dan bagi 

masyarakat evaluasi kurikulum Pendidikan Agama 

menjadi media untuk mengetahui berhasil tidaknya 

program-program pendididikan yang telah telah 

direncanakan dan yang telah dilaksanakan. 

4. Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). Hasil 

evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap 

peserta didik dapat dijadikan sumber informasi atau 

data bagi pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau 

guru pembimbing lainnya. 

5. Sebagai bahan pengembangan dan perbaikan kurikulum 

sekolah.13 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada 

Bab XVI pada bagian kesatu pasal 57 poin 1 dan 2 berbunyi: 

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

                                                 
12 Muhaimin dan Abduk Majid, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian 

Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya (Cet. I; Bandung: Trigenda 
Karya, 1993), h. 277. 

13 Ngalim Purwanto, Evaluasi Pendidikan (Bandung: Remaja 
RosdaKarya, 2001), h. 6. 
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2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan 

program pendidikan pada jalur formal dan jalur nonformal 

untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. 

 

C. Prinsip-prinsip dan Sistem Evaluasi Kurikulum PAI 

Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum Pendidikan 

Agama Islam, terdapat koridor-koridor atau rambu-rambu 

yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

evaluasi tersebut. Evaluasi kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam 

pelaksanaannya berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu 

prinsip komprehensif, prinsip berkesinambungan, dan prinsip 

keikhlasan.14 

1. Prinsip komprehensif atau dikenal juga dengan istilah 

prinsip universal. Prinsip ini dimaksudkan bahwa 

evaluasi hendaknya dilakukan untuk semua aspek 

sasaran pendidikan yaitu aspek kognitif, aspek afektif 

dan aspek psikomotor. Ini dilakukan karena umat Islam 

memang diperintahkan mempelajari, memahami serta 

mengamalkan Islam secara menyeluruh. Lihat QS. al-

Baqarah/2: 208 yang berbunyi sebagai berikut. 
  

اَت الشيطو يايٍا  اَ خط اَ فى السلم كافة ولا ثتبػ اَ ادخل الذيو ءاني
 .اىً لكم غدو نبين

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 
musuh yang nyata bagimu.15 

                                                 
14 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 

1998), h. 7.  
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1979), h. 346. 
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2. Prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini 

dimaksudkan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sekali 

dalam satu jenjang pendidikan, persemester, perbulan atau 

percatur wulan, akan tetapi harus dilakukan setiap saat 

atau setiap watu yaitu pada saat membuka pelajaran, 

menyajikan pelajaran apalagi pada saat menutup 

pelajaran, dengan evaluasi yang berkesinambungan maka 

kemajuan kurikulum pendidikan agama Islam dapat 

dikontrol. 

3. Prinsip keikhlasan, hal ini diistilahkan dengan prinsip 

objektifitas, yang mempunyai makna bahwa evaluasi 

dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila 

dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. 

Sikap objektif dan transparansi dari evaluator dalam 

melakukan evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 

merupakan pengejewantahan dari sikap ikhlas. Prinsip 

keikhlasan atau objektifitas dalam evaluasi antara lain 

ditunjukkan oleh guru dalam sikap sebagai berikut. 

a. Sikap al-Sidqah, yakni berlaku benar dan jujur dalam 

mengadakan evaluasi. Lihat firman Allah dalam QS. 

al-Taubah/9: 119 yang berbunyi: 

 

اَ نع الصدقين اَ الله وكَى اَ اثق  يايٍا الذيو ءاني
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada 
Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang 
yang benar.16 
 

b. Sikap amanah, yakni suatu sikap pribadi yang setia, 

tulus dan jujur dalam menjalankan suatu yang 

                                                 
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1979), h. 269. 
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dipercayakan kepadanya. Hal tersebut sesuai 

dengan perintah Allah Swt. Lihat QS. an-Nisa/4: 58 

yang berbunyi: 

 

حكهجم بين ان الله يامركم ان ثؤدوا الانيت الى اٌلٍا واذا 
اَ بالػدل ان الله ىػها يػظكم بً ان الله كان  الناس ان تحكه

 سهيػا بصيرا
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai-
kan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.17 

 

Sedangkan sistem evaluasi Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan 

oleh al-Qur’an sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw. dalam melakukan proses pembinaan 

kepada para sahabat. Secara mujmal sistem evaluasi 

kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat dijumpai pada 

beberapa ayat dalam al-Qur’an di antaranya: 

1. Untuk mengetahui tingkat loyalitas dan kesungguhan 

mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan indikasi-

indikasi lahiriah berupa tingkah laku yang mencerminkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, aspek ini 

berwujud dalam bentuk tingkah laku yang merujuk pada 

keimanan, ketekunan beribadah seperti melakukan respon 

                                                 
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1979), h. 119. 
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terhadap permasalahan hidup seperti tawakkal, sabar dan 

ketenangan batin serta menahan amarah dan sebagainya. 

2. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman 

terhadap berbagai macam problema kehidupan yang 

dialami oleh manusia. Lihat QS. al-Baqarah/2: 155 yang 

berbunyi: 

 

اَل والأىفس  ولنبلَىكم بشيئ نو الخَف والجَع وىقص نو الأم
 والثهرات وبشر الصبريو

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar.18 
 

3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu 

yang telah aplikasikan oleh Rasul Saw. kepada umat-Nya.  

4. Memberikan motivasi untuk berusaha dan mengelola 

dan memelihara serta menyesuaikan dengan alam 

sekitar, menjaga lingkungan dan menjadikan lingkungan 

menjadi bermakna bagi kehidupan dan masyarakat. 

5. Mempersiapkan mental menjadi hamba Allah untuk 

berperan dalam masyarakat yang beraneka ragam dalam 

suku serta agamanya.19  

 

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, 

memberikan gambaran bahwa evaluasi kurikulum Pendidikan 

Agama Islam menjadi alat diagnosa untuk mengetahui 

                                                 
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1979), h. 39.  
19 Hasibuan, Melejitkan Mutu Pendidikan, Refleksi, Relevansi dan 

Rekonstruksi Kurikulum (Cet. L; Jambi: Sapa Project, 2004), h. 127. 
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kelebihan dan kekurangan serta sebab musabab dari 

pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam, dan pada 

akhirnya memberikan arah untuk merumuskan beberapa 

alternatif sebagai solusi dari kekurangan yang terjadi pada 

pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

 

↜oOo↝  
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Bab 7 

IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI  

DI SEKOLAH DASAR 

 

 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pelaksanaan 

Kurikulum PAI pada Sekolah Dasar terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan di Kecamatan Manggala Makassar diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

A. Kompetensi Guru dalam Penerapan Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar  

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dalam satu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dalam lembaga 

pendidikan tersebut, demikian halnya pada sekolah dasar yang 

ada di Kecamatan Manggala. Dengan adanya kompetensi yang 

dimiliki oleh pendidik yang ada pada sekolah dasar akan 

bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan. 

Pendidik yang mempunyai kompetensi mengajar akan 

lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, 

menyenangkan, dan akan lebih mampu mengorganisasikan 

kelas sehingga proses pembelajaran akan optimal untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di 

lapangan tentang kompetensi guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam dalam menerapkan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam pada 3 Sekolah Dasar yang ada di kecamatan 
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Manggala, terdapat beberapa kompetensi yang dimiliki oleh 

guru bidang studi Pendidikan agama Islam dalam 

menerapkan kurikulum PAI, yaitu: 

1. Merencanakan Program Pembelajaran  

Salah satu aspek yang sangat menunjang 

keberhasilan dalam proses pembelajaran termasuk dalam 

menerapkan kurikulum PAI adalah adanya kemampuan 

dari guru agama dalam melakukan perencanaan program 

pembelajaran PAI. Hasil observasi dan wawancara penulis 

di lapangan mendapatkan data bahwa dalam proses 

pembelajaran, guru bidang studi PAI pada tiga sekolah 

dasar, yakni SDN Antang I dan SDN Antang II, serta SDN 

Kassi telah menyiapkan perencanaan pembelajaran: 

a. Perencanaan tahunan yang berisi tentang keseluruhan 

kegiatan dalam kurung waktu satu tahun, terutama 

berkenaan dengan kegiatan peningkatan prestasi 

belajar dan pengambilan keputusan berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

b. Perencanaan semester yang berisi tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam kurun 

waktu satu semester. Pada tahap ini guru agama 

melakukan analisis materi pelajaran dan 

pendistribusian materi dalam kegiatan untuk kurun 

waktu satu semester. 

c. Perencanaan mingguan berisi tentang kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam satu minggu, di 

antaranya dengan penyusunan satuan pelajaran yang 

akan disampaikan dalam kurun waktu minggu. 

d. Perencanaan harian yang lebih dikenal dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada 

perencanaan ini, guru menyusun perencanaan 
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perencanaan yang meliputi alokasi waktu, materi 

pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, sumber belajar, penilaian dan sebagainya. 
 

Dalam hal ini, peneliti mengamati kompetensi guru 

dalam melakukan perencanaan program pembelajaran 

dengan melihat beberapa hal yakni; alokasi waktu, 

merumuskan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih 

bahan pembelajaran, memilih metode mengajar, 

menetapkan sumber belajar, serta memberikan penilaian 

hasil pembelajaran peserta didik. Bila dilihat dari aspek 

perencanaan mengajar menunjukkan bahwa guru-guru 

bidang studi pendidikan agama Islam pada SDN di 

Kecamatan Manggala telah membuat program 

pembelajaran atau satuan pelajaran, hal tersebut 

dipertegas oleh masing-masing kepala sekolah: 
 

Selaku kepala sekolah kami selalu mengarahkan pada 
semua guru-guru agar membuat program pembelajaran, 
termasuk guru bidang studi agama, hal tersebut 
dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian target 
pencapaian tujuan kurikulum dan memudahkan 
pengontrolan terhadap proses pendidikan yang berjalan, 
dan alhamdulillah, saya melihat guru bidang studi agama 
selalu membuat program pembelajaran dan melaksanakan 
program tersebut.1  

 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa guru-

guru pada bidang studi agama melaksanakan tugasnya 

                                                 
1 Hasil Wawancara dengan H. Abd Rauf Ali, Kepala SDN Antang 

I, Tanggal 23 Februari 2009, di Kantor SDN Antang I, Jl. Antang Raya No. 
81 Kecamatan Manggala Kota Makassar.  
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dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa guru-guru 

tersebut mempunyai kompetensi profesional dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik, faktor lain 

menurut penulis adalah karena didukung oleh keaktifan 

kepala sekolah dalam mengontrol guru dalam membuat 

program pembelajaran.  

Hal ini menunjukkan bahwa umumnya guru-guru 

PAI yang ada di SDN Antang I dan SDN Antang II, serta 

SDN Kassi selalu siap untuk melaksanakan aktifitas 

pembelajaran di kelas. 

  

2. Pengelolaan Proses Pembelajaran 

Berkenaan dengan pengelolaan proses pembelajaran 

berarti di dalamnya terdapat pengorganisasian peserta 

didik yaitu pengaturan suasana belajar di dalam kelas 

dengan menggunakan teknik tertentu sehingga setiap 

peserta didik mendapat perhatian dari guru atau pendidik 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar demi 

untuk mencapai pembelajaran yang optimal. 

Menyangkut pengelolaan proses pembelajaran, 

terdapat hal-hal yang positif yang dilakukan oleh guru-

guru PAI di SDN Antang I dan SDN Antang II, serta 

SDN Kassi dalam melakukan pembelajaran yaitu upaya 

menumbuhkan motivasi dan penggunaan metode 

penyampaian bahan pelajaran.2  

a. Upaya menumbuhkan motivasi 

Motivasi merupakan dorongan kuat dari dalam 

diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, 

                                                 
2 Hasil Observasi pada SD Negeri Antang Antang I dan SD Negeri 

Antang II Makassar, Tanggal 27 Februari. 
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seseorang peserta didik akan berhasil dalam belajar 

apabila dalam dirinya terdapat keinginan yang kuat 

untuk belajar, ini adalah merupakan prinsip pertama 

dalam kegiatan pendidikan, peserta didik yang tidak 

mempunyai motivasi akan berdampak pada tidak 

maksimalnya hasil pembelajaran dan minimnya 

keinginan untuk belajar. 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik 

harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga 

minat dan perhatian yang diperlukan dalam proses 

belajar dibangun dari minat yang sudah melekat 

pada peserta didik, dan pada akhirnya tercipta 

kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Pengamatan penulis pada saat melakukan 

observasi di lapangan dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas menunjukkan 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam, baik yang ada 

pada SDN Antang I dan SDN Antang II serta SDN 

Kassi setiap memulai pembelajaran selalu mengawali 

dengan membaca do’a kemudian memberikan 

motivasi kepada peserta didik agar menjalani proses 

pembelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh. 

Pemberian motivasi juga diarahkan pada fokus 

pelajaran dan proses pembelajaran yang akan dijalani 

oleh peserta didik. Demikian juga pada saat proses 

pembelajaran sudah berakhir guru memberikan 

penugasan sebagai upaya untuk mengarahkan peserta 

didik dan membaca do’a untuk mengakhiri proses 

pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang telah 
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dilakukan, memberikan rangsangan pada peserta 

didik bahwa kegitan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

Sangat bermanfaat untuk masa depan. 

Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan 

oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 

Antang I dan SDN Antang II serta SDN Kassi 

merupakan upaya yang cukup memberikan motivasi 

dan perhatian pada peserta didik.  

 

b. Metode penyampaian bahan pelajaran 

Dalam proses pembelajaran, metode adalah 

faktor utama yang ikut menentukan keberhasilan 

pembelajaran di kelas, karena tanpa adanya 

pemahaman dan penggunaan metode yang baik dari 

seorang guru maka akan berdampak pada tidak 

maksimalnya hasil pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa guru-

guru Pendidikan Agama Islam pada SDN Antang I 

dan SDN Antang II serta SDN Kassi dalam 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

menggunakan berbagai metode dengan diawali 

dengan tanya jawab untuk menumbuhkan motivasi 

dan perhatian peserta didik. Menggunakan metode 

ceramah untuk menjelaskan materi pelajaran yang 

global dan sistematis, sedangkan untuk materi 

pelajaran yang memerlukan praktik dan contoh 

langsung maka menggunakan metode domonstrasi. 

Hal tersebut dilakukan adalah untuk kepentingan 
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peserta didik agar mudah dalam menyerap dan 

memahami materi yang diberikan.3  

Demikian juga pada saat terdapat 

permasalahan yang belum jelas dalam proses 

pembelajaran dan peserta didik mengajukan 

pertanyaan kepada guru PAI, penulis melihat bahwa 

terdapat respon yang sangat apresiatif yang 

diperlihatkan oleh guru kepada peserta didik yang 

mengajukan pertanyaan, dan selanjutnya guru PAI 

memberikan jawaban secara singkat dan jelas.  

Di samping itu guru-guru PAI yang ada di 

SDN Antang I dan SDN Antang II, serta SDN Kassi 

dalam menyampaikan materi pada peserta didik 

menciptakan suasana interaksi komunikasi yang 

cukup baik, demokratis, sehingga tercipta suasana 

pembelajaran yang tidak membosankan bagi peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

tersebut, dan hal ini akan memudahkan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang ditargetkan. 

 

c. Kemampuan menilai hasil pembelajaran 

Penilaian adalah merupakan tolok ukur 

keberhasilan secara keseluruhan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh sorang pendidik, 

kemampuan untuk melakukan penilaian adalah 

salah satu syarat sehingga seorang pendidik dapat 

dikatakan profesional. Dalam operasionalnya 

penilaian sering diartikan secara sempit oleh 

                                                 
3 Hasil Wawancara dengan Aisyah, Guru PAI SDN Antang I, 

Tanggal 23 Februari 2009, di Kantor SDN Antang I, Jl. Antang Raya No. 
81 Kecamatan Manggala Kota Makassar.  
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sebagian pendidik dimana hanya berupa tes 

keberhasilan peserta didik sanja, dan hasilnya 

berupa deretan angka empirik. Penilaian yang 

penulis maksud di sini adalah penilaian menyeluruh 

dari kegiatan pembelajaran baik yang menyangkut 

dengan peserta didik maupun yang terkait dengan 

pendidik. Misalnya yang terkait dengan pendidik 

adalah metode yang dipergunakan apakah sudah 

tepat, ataukah melaksanakan tugas pembelajaran 

dengan profesional. Sedangkan yang terkait dengan 

peserta didik adalah kemampuannya dalam 

menyerap dan memahami bahan pembelajaran, 

kesulitan-kesulitan yang dialami dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Di dalam proses pembelajaran, dikatakan 

berhasil apabila standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai 

tidaknya standar kompetensi dan kompetensi dasar 

tersebut pendidik perlu mengadakan penilaian 

setiap selesai menyajikan satu bahasan. Penilaian 

tersebut untuk mengetahui sejauh mana peserta 

didik telah menguasai meteri pelajaran yang 

tertuang dalam standar komptensi dan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. Fungsi penilaian ini adalah 

untuk memberikan umpan balik kepda peserta didik 

dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai proses 

penilaian dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam memberikan evaluasi dalam bentuk post tes 

dengan mengacu pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang termuat dalam Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran. Guru-guru PAI di SDN 

Antang I dan SDN Antang II serta SDN Kassi 

memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan, 

dan terkadang dengan memberikan penugasan 

kepada peserta didik secara berkelompok untuk 

mendemonstrasikan, misalnya tatacara melaksanakan 

wudhu. Hasil observasi penulis melihat bahwa 

evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru PAI di SDN 

Antang I dan SDN Antang II serta SDN Kassi tidak 

hanya menyentuh satu aspek ranah pendidikan, akan 

tetapi menyentuh semua ranah pendidikan baik pada 

aspek kognitif peserta didik, afektif maupun pada 

aspek psikomotornya.4 

 

3. Kompetensi Intelektual 

Salah satu dimensi penting yang harus dimiliki oleh 

pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam adalah 

kecerdasan, tanpa kecerdasan maka tugas pendidikan 

yang diemban oleh guru akan berdampak pada proses 

pembelajaran yang tidak maksimal. Ditinjau dari aspek 

kompetensi intelektual yang dimiliki oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di SDN Antang I dan II, serta 

SDN Kassi, penulis dapat mengatakan bahwa kompetensi 

inteklektualnya sangat memadai. Indikasi yang dapat 

penulis kemukakan adalah standar pendidikan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam yang rata-rata mempunyai 

kualifikasi pendidikan strata satu (S1). 

Indikasi lainnya adalah guru-guru PAI pada SDN 

Antang I dan II serta SDN Kassi sering mengikuti berbagai 

                                                 
4 Hasil Observasi pada Tanggal 23 Februari 2008. 
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kegiatan penunjang profesi, seperti Pendidikan dan 

Latihan (Diklat) baik yang diadakan oleh depertemen 

agama maupun oleh departemen Pendidikan Nasional. 

Hal ini menggambarkan bahwa guru-guru PAI yang ada 

di SDN Antang I dan SDN Antang II, serta SDN Kassi 

selalu berusaha untuk mengembangkan profesionalitasnya 

dengan selalu menggali ilmu pengetahuan dari berbagai 

sumber pelajaran. 

Selain kedua indikasi yang dikemukakan di atas, 

indikasi lainnya yang memperlihatkan kompetensi 

intelektual guru-guru PAI pada SDN Antang I dan II serta 

SDN Kassi adalah adanya motivasi yang sangat tinggi 

dalam menambah wawasan keilmuan dengan rajin 

membaca buku. Wawancara penulis dengan beberapa 

guru Pendidikan Agama Islam pada tiga Sekolah Dasar 

mendapatkan informasi bahwa terdapat dua orang guru 

Pendidikan Agama Islam yang mempunyai beberapa 

koleksi buku di rumahnya dan memang mempunyai 

program bulanan untuk menambah koleksi buku yang 

dapat memperkaya keilmuannya. 

Kerajinan dan senantiasa melakukan update 

pengetahuan adalah langkah-langkah yang sangat positif 

bagi seorang pendidik, karena hal tersebut akan 

mempermudah dalam memberikan pengayaan terhadap 

peserta didik dalam melakukan pembelajaran, terutama 

pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. Sering terjadi 

ketika seorang pendidik mendapatkan pertanyaan dari 

peserta didik mengenai materi pelajaran yang dianggap 

belum terlalu diketahui. Pendidik tidak mampu 

memberikan jawaban yang sesuai dengan proporsi 

pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, akibatnya 
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akan berdampak pada kurangnya minat dan perhatian 

peserta didik terhadap bidang studi Pendidikan Agama 

Islam dan pencapaian tujuan diadakannya kurikulum 

Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak maksimal. 

 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini dalam pembelajaran secara jelas 

melihat bentuk interaksi antara sesama guru dan dengan 

peserta didik, dan secara luas adalah kemampuan guru 

untuk melakukan komunikasi dengan semua elemen 

masyarakat di sekitar lembaga sekolah. Kompetensi ini 

mengisyaratkan terbangunnya interaksi yang positif dan 

berkesinambungan yang dibangun di antara sesama 

guru dengan guru, peserta didik dan masyarakat.  

Interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta 

didik terlihat pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran, perilaku guru dalam menghadapi peserta 

didik di dalam kelas. Model interaksi yang dipergunakan 

oleh guru atau pendidik sangat menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran. Guru yang mempunyai model 

interkasi yang tidak sehat seperti suka marah, jarang 

tersenyum, atau bahkan tidak mempunyai olah vokal yang 

baik akan berdampak pada situasi belajar yang akan 

membosankan peserta didik dan menciptakan suasana 

tegang bagi peserta didik. 

Untuk SDN Antang I dan SDN Antang II serta SDN 

Kassi di Kecamatan Manggala Kota Makassar, penulis 

melihat pada saat melakukan observasi, umumnya 

interaksi yang berlangsung antara sesama guru sangat 

baik, demikian juga dengan guru-guru PAI pada 

khususnya dengan guru-guru lainnya terjadi 
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komunikasi yang sehat dan kekeluargaan, perbedaan 

suku dan asal daerah tidak menjadi persoalan dan faktor 

penghambat di tiga Sekolah Dasar tersebut dalam 

berinteraksi sosial yang sehat .  

Untuk diketahui peta asal daerah dan suku di tiga 

Sekolah Dasar tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

Tabel 7.1 Peta Suku/Asal Daerah Guru PAI 
 

No 
Nama 

Sekolah 
Jumlah 
Guru 

Jumlah 
Guru Agama 

Jumlah Suku/Asal Daerah 

1 SDN 
Antang 

I 

22 
Orang 

2 Orang 
 

1. Pinrang 1 orang 
2. Madiun 1 orang 
3. Bulukumba 3 orang 
4. Pangkep 1 orang 
5. Bone 1 orang 
6. Soppeng 2 orang 
7. Bangkali 1 orang 
8. Makassar 7 orang 
9. Polmas 2 orang  
10. Kapataran 1 orang 
11. Kajang 1 orang  
12. Barru 2 orang 

2 SDN 
Antang 

II 

23 
orang 

2 orang 1. Polmas 1 orang 
2. Soppeng 2 orang 
3. Barru 4 orang 
4. Sinjai 2 orang 
5. Makassar 3 orang 
6. Bima1 orang 
7. Bone 4 orang 
8. Bantaeng 1 orang 
9. Enrekang 2 orang 
10. Sidrap 1 orang  
11. Barru 1 orang 
12. Malaka 1 orang  

3 SDN 
Kassi 

13 
orang 

2 orang 1. Selayar 1 orang 
2. Sengkang 1 orang 
3. Bima 2 orang 
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4. Makassar 5 orang 
5. Aceh 1 orang  
6. Bantaeng 1 orang  
7.  Gowa 2 orang 

Sumber Data: Diolah Dari Laporan Bulanan Sekolah Dasar Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

 

Interaksi sosial yang menunjang penerapan 

kurikulum PAI yang dilakukan oleh guru-guru PAI di tiga 

Sekolah Dasar tersebut adalah keterlibatan pada MGMP, 

semua guru PAI yang ada di tiga Sekolah dasar tersebut 

terlibat aktif membangun komunikasi dengan rekan 

sesama guru PAI, sehingga persoalan-persoalan yang 

muncul yang terkait dengan tugas pendidikan dapat 

dimusyawarahkan dengan sesama guru PAI. Karena 

terkadang terdapat seorang guru yang sangat sulit 

berinteraksi dengan sesama guru sehingga tugas mengajar 

dianggap sebagai tugas pribadi, dan selesai melaksanakan 

tugas mengajar langsung kembali ke rumah.5 

Sedangkan interaksi yang dibangun oleh guru-guru 

PAI pada tiga Sekolah Dasar tersebut dengan peserta 

didik juga dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut 

terungkap pada saat penulis melakukan wawancara dan 

observasi di lapangan. Dikatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru-guru PAI tersebut melakukan 

pendekatan layaknya orangtua terhadap anaknya. Hal 

tersebut dilakukan karena pada anak usia Sekolah Dasar 

memerlukan pendekatan yang berbeda dengan anak 

usia sekolah lainnya, namun demikian tidak berarti 

ketegasan, dan kedisiplinan tidak diutamakan, akan 

                                                 
5 Hasil Observasi pada SD Negeri Kassi Makassar, Jl Tamangapa 

Raya No. 239, Tanggal 27 Februari 2009. 
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tetapi dalam menerapkannya selalu dibarengi dengan 

pendekatan yang baik.  

 

5. Kompetensi Kepribadian 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam kegiatan 

pembelajaran untuk membentuk pribadi peserta didik, 

sebab pada umumnya manusia merupakan makhluk 

yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi 

gurunya. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru 

sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses 

pembentukan pribadinya. Hasil wawancara penulis 

dengan kepala sekolah dengan fokus pertanyaan pada 

sikap orangtua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah, 

apakah mempertanyakan atau mencari tahu lebih dulu 

siapa guru-guru yang akan membimbing anaknya. 

Kepala sekolah menjawab terdapat beberapa orangtua 

peserta didik yang mempertanyakan mengenai figur 

pendidik yang ada di sekolah.6 

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya 

dalam meneraplan kurikulum PAI, terutama pada 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik 

dalam rangka menyiapkan dan mengembangkan mereka 

menjadi manusia yang berkualitas, sehingga dapat 

berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kurikulum PAI tidak menginginkan peserta didik 

menjadi manusia yang tidak beradab, berakhlak mulia 
                                                 

6 Hasil Wawancara dengan H. Radja Azih, Kepala Sekolah Sekolah 
SDN Kassi, Tanggal 27 Februari 2009, di Kantor SDN Kassi, Jl. 
Tamangapa Raya No. 239 Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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memperbudak orang lain, melainkan menjadi orang 

yang beradab, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia, sehingga terjadi 

kehidupan bermasyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 

Dalam Peraturan Pemerintah RI N0. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan 

pasal 28 ayat 3 butir b dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan berakhlak mulia.7 Hasil observasi penulis terkait 

dengan kompetensi guru-guru PAI pada tiga Sekolah 

Dasar di Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat 

dilihat pada uraian berikut. 

a. Kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa 

Wawancara penulis dengan guru-guru PAI 

pada tiga Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala 

Kota Makassar mendapatkan informasi bahwa ujian 

berat bagi guru pada umumnya dan guru-guru PAI 

dalam hal kepribadian adalah perilaku peserta didik 

yang sering memancing timbulnya emosi.  

 

Terkadang saya tidak dapat menahan emosi jika ada 
peserta didik yang perilakunya pada saat proses 
pembelajaran berlangsung dapat menyinggung 
perasaan. Karena itu, perlu kesabaran ekstra dan 
latihan mental untuk menstabilkan emosi jika 
tersinggung. Yang biasa saya lakukan dalam 
menghadapi keadaan seperti itu adalah rileks 

                                                 
7 Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

RI tentang Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
2006), h. 230.  
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emosional, karena kalau tidak peserta didik akan 
menjadi sasaran kekerasan fisik.8 

  

Yang saya lakukan apabila terdapat peserta didik 
yang perilakunya menimbulkan marah adalah, 
melampiaskan dengan memberikan shock terapi 
dengan sangsi, tapi tidak dalam hukuman fisik 
seperti memukul, akan tetapi dalam bentuk 
pembinaan melatih kesabaran.  

 

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, 

dapat dikatakan bahwa guru PAI mempunyai 

kompetensi kepribadian yang baik karena mampu 

mengatur emosional dan marahnya pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. 

Menurut penulis, sangat perlu dilakukan oleh seorang 

guru dalam menstabilkan emosi dan mengendalikan 

marah pada saat pembelajaran berlangsung karena 

sikap guru PAI yang mudah marah akan membuat 

peserta didik takut, yang mengakibatkan minatnya 

berkurang untuk mengikuti pembelajaran serta rendah 

konsentrasinya. Selain itu ketakutan dapat 

menimbulkan kekhawatiran untuk dimarahi, sehingga 

membuyarkan konsentrasi peserta didik. 

Perilaku-perilaku peserta didik yang biasa 

menimbulkan rasa marah bagi para guru PAI di 

Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala Kota 

Makassar adalah peserta didik yang perilakunya 

bertentangan dengan sikap moral yang baik, 

                                                 
8 Hasil Wawancara dengan Dinarti, Guru PAI SDN Kassi, Tanggal 

27 Februari 2009, di Kantor SDN Kassi, Jl. Tamangapa No. 239 
Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 

membuat keributan di kelas, melawan guru, 

berkelahi. Kemarahan guru terkadang nampak pada 

kata-kata, raut muka, dan gerakan-gerakan tertentu. 

Tapi sepanjang obeservasi penulis di lapangan tidak 

pernah melihat kemarahan yang berlebihan yang 

ditampakkan pada saat pembelajaran berlangsung.9  

 

b. Disiplin, arif, dan berwibawa 

Pendidik adalah pribadi yang dicontoh oleh 

peserta didik, sehingg hal tersebut menuntut guru 

untuk bersikap disiplin, arif, dan berwibawa dalam 

segala perilaku dan tindakannya. Dalam 

menanamkan disiplin kepada peserta didik, guru 

bertanggung jawab mengarahkan, menjadi contoh, 

sabar, dan penuh perhatian. Guru harus mampu 

mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang. 

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah 

pada tiga Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala Kota 

Makassar mendapatkan informasi bahwa guru-guru 

PAI dalam melaksanakan tugas pendidikannya tidak 

pernah melakukan pelanggaran terkait dengan 

kedisplinan mengajar, tidak pernah terlambat datang 

ke sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya, 

demikian juga tidak pernah terlambat masuk kelas 

untuk melakukan pembelajaran. 

Pernyataan kepala Sekolah Dasar pada tiga 

Sekolah Dasar tersebut sesuai dengan hasil observasi 

penulis pada SDN Antang II, dimana pada kelas V 

                                                 
9 Hasil Observasi pada Tanggal 28 Februari 2009. 
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SDN Antang II bidang studi PAI mendapat jadwal 

pertama setiap hari Selasa, pengamatan penulis, 

terdapat tradisi kedisplinan yang dibangun oleh 

guru PAI di SDN Antang, guru PAI datang lebih 

awal ke sekolah dari peserta didik dan menyambut 

peserta didik di pintu gerbang sekolah.  

 

c. Menjadi teladan bagi peserta didik 

Sebagai pribadi tentu saja apa yang dilakukan 

oleh guru akan mendapat sorotan dari peserta didik 

dan orang di sekitar lingkungannya yang 

mengakuinya sebagai guru. Menjadi teladan 

merupakan bagian integral dari seorang guru, 

sehingga harus menerima tanggung jawab untuk 

diteladani. Namun perlu dipahami bahwa guru juga 

manusia biasa, yang tentu saja memiliki berbagai 

kelemahan dan kekurangan.  

Hasil observasi penulis melihat bahwa guru-

guru PAI di SDN Antang I dan II serta SDN Kassi 

memperlihatkan akhlak mulia baik pada saat 

menjalankan tugas pendidikannya, maupun pada 

saat berbaur sebagai anggota masyarakat, hal 

tersebut terlihat dari caranya berpakaian, bertutur 

kata, dan sebagainya. 

 

B. Peluang dan Tantangan Penerapan Kurikulum PAI pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Sebelum menguraikan mengenai tantangan yang 

dihadapi dalam menerapkan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala 

Makassar, maka akan diuraikan aspek-aspek yang menjadi 
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peluang (strong) di mana kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dapat diterapkan.  

Dalam melihat peluang, penulis cenderung menterjemah-

kannya sebagai faktor pendukung atau pemberi spirit dan 

motivasi bagi guru-guru agama untuk melakukan langkah-

langkah atau menciptakan kreativitas dalam menerapkan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam pada sekolahnya. 

Salah satu peluang yang dimiliki kurikulum 

Pendidikan Agama Islam adalah karena garansi yuridis 

mengenai pendidikan agama bagi peserta didik dijamin oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bab X 

tentang kurikulum pasal 36 No. (3) poin a dan b serta h, 

demikian juga pada pasal 37.10 Hal ini menjadi kesempatan 

bagi para guru agama dalam melakukan kreasi, inovasi, 

serta strategi-strategi dalam melakukan pembelajaran dalam 

rangka menerapkan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

Di samping garansi yuridis yang dikemukakan di atas, 

yang dapat digunakan secara umum oleh guru-guru agama 

dalam mendukung pelaksanaan kurikulum PAI, terdapat 

peluang dimana guru-guru PAI bisa memanfaatkan peluang 

tersebut untuk menerapkan kurikulum PAI pada Sekolah 

Dasar di Kecamatan Manggala Kota Makassar, peluang yang 

dimaksud adalah adanya anggaran dana BOS yang diterima 

oleh SD Negeri Antang I, SD Negeri Antang II, serta SD 

                                                 
10 Adapun Bunyi Bab X Pasal 36 No (3) Kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan memeprhatikan: a. peningkatan iman dan taqwa. b. 
peningkatan akhlak mulia, h. agama. Sedangkan pasal 37 berbunyi: (1) 
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. 
Pendidikan agama. lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Negeri Kassi yang dapat dikelola dengan baik untuk 

dimanfaatkan dalam menerapkan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam pada tiga Sekolah Dasar tersebut. Dengan 

adanya anggaran dana BOS, maka sekolah dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung penerapan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam, di antaranya: 

1. Memberikan pemahaman kepada guru-guru umum 

tentang agama melalui forum dialog, diskusi, pelatihan 

sehingga guru-guru umum mampu mengintegrasikan 

ajaran agama.  

2. Menciptakan program perbaikan dan menambah sarana 

dan prasarana dalam mendukung pembelajaran PAI di 

sekolah. 

3. Mengadakan media pembelajaran PAI.  

 

Meskipun terdapat peluang yang dapat mendukung 

penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SD 

Negeri Antang I, dan SD Negeri Antang II serta SD Negeri 

Kassi, juga terdapat tantangan kaitannya dengan penerapan 

kurikulum PAI pada tiga Sekolah Dasar, survei di lapangan, 

peneliti mendapatkan data terdapat tantangan dalam 

penerapan kurikulum PAI. Hal tersebut tergambar dari hasil 

wawancara penulis dengan Kepala Sekolah dan guru-guru 

PAI yang ada di SDN Antang I, dan SDN Antang II, serta 

SDN Kassi, tantangan yang ada dalam penerapan kurikulum 

PAI berupa faktor-faktor penghambat, yakni antara lain: 

1. Fasilitas yang Kurang Memadai 

Salah satu unsur kurikulum PAI yang diakui tidak 

dapat dianggap sederhana untuk diterapkan yakni materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh beberapa guru 

bidang studi PAI pada tiga Sekolah Dasar di Kecamatan 
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Manggala Kota Makassar menilai bahwa penyajian materi 

yang hanya mengandalkan metode ceramah, demonstrasi 

tidak sepenuhnya tepat dan dianggap membosankan. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemanfaatan media 

audio visual merupakan metode alternatif dalam 

melakukan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Misalnya penyajian materi fiqih dan al-Qur’an/Hadis, 

penggunaan CD digitas dapat menjadi cara yang menarik 

untuk menjelaskan kepada peserta didik mengenai 

tatacara berwudhu, mendengarkan bacaan al-Qur’an yang 

baik dan sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Dan hal 

tersebut akan lebih menarik perhatian dan minat peserta 

didik anak usia Sekolah dasar dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Demikian juga pada saat hendak menerapkan konsep 

belajar tuntas dan pengurangan beban belajar, maka 

fasilitas semacam LCD in fokus menjadi alat untuk 

dipergunakan pada beberapa materi yang cukup padat. 

Namun yang terjadi, menurut penulis bahwa Pendidikan 

Agama yang dianggap sebagai bidang studi yang sangat 

penting dalam memberikan pemahaman agama dan 

membentuk peserta didik yang berakhlak, namun di sisi 

lain kurang mendapatkan fasilitas dan pengelolaan yang 

tidak maksimal.  

 

2. Minimnya Alokasi Waktu 

Kendala yang selama menjadi kritikan para 

pendidik materi pendidikan Agama Islam maupun ahli 

dan pemerhati Pendidikan Islam adalah minimnya 

alokasi waktu yang tersedia unuk bidang studi PAI, 

alokasi waktu yang hanya 2 jam sangat tidak cukup 
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untuk menerapkan model kurikulum apapun, termasuk 

kurikulum PAI. Rangkaian proses pembelajaran dan 

berbagai variasinya sangat membutuhkan tambahan jam 

yang tidak sedikit untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran dan out put-nya. Penerapan kurikulum PAI 

yang maksimal memerlukan kerja keras dalam 

mentrasformasikan nilai-nilai Islam pada peserta didik 

yang mempunyai variasi karakter. 

Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah 

atau dinas yang terkait untuk menyikapi persoalan aloksi 

waktu pada bidang studi PAI, jika menghendaki peserta 

didik yang menguasai materi-materi dan mampu 

mengaplikasikan dalam materi-materi tersebut dalam 

kehidupan nyata. Artinya ketersediaan waktu diharapkan 

dapat memenuhi standar capaian dan penguasaan peserta 

didik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

3. Keterbatasan Komunikasi antar Tenaga Pendidik dan 

Kepala Sekolah 

Dalam komunikasi antarpendidik, hubungan tidak 

hanya terjadi secara fisik antara dua orang atau lebih, 

akan tetapi terjadi pula hubungan psikologi, yaitu saling 

pengertian dan mengungkapkan isi perasaan dan 

masalah yang dihadapi oleh masing-masing pendidik. 

Hal ini mengandung makna bahwa dalam komunikasi 

antarpendidik diperlukan adanya keterbukaan dari 

subjek yang terlibat dalam proses komunikasi. Oleh 

karena pengungkapan gagasan, perasaan hanya terjadi 

apabila terdapat keterbukaan dari masing-masing pelaku 

komunikasi yakni antara sesama pendidik. 
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Keterbukaan seorang pendidik terhadap 

keterbatasannya dalam beberapa hal sangat mendukung 

penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala Kota Makassar, 

sehingga pihak sekolah mampu melakukan pembenahan 

dan melengkapi keterbatasan yang ada dalam bentuk 

supervisi dan motivasi. Termasuk dalam hal ini kerja 

sama antara sesama pendidik dalam menyisipkan nilai-

nilai ajaran agama dalam semua bidang studi, sehingga 

nilai-nilai moral dan religius juga dapat ditemukan pada 

bidang studi lain. 

Dengan demikian, maka Pendidikan Agama Islam 

berintegrasi dengan bidang studi Nonpendidikan 

Agama Islam, karena harus diakui bahwa internalisasi 

nilai-nilai agama dan akhlak mulia tidak hanya menjadi 

tanggung jawab atau kapling dari pendidikan Agama 

Islam, akan tetapi semua pendidik menjadi pihak yang 

memiliki tanggung jawab yang sama, oleh karena itu 

diperlukan kerja sama antara pendidik pada bidang 

studi Nonpendidikan Agama Islam.  

 

4. Belum Maksimalnya Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Sebagaimana dibahasakan terdahulu mengenai 

faktor yang menjadi hambatan, maka keterbatasan 

komunikasi antarpendidik dan Kepala Sekolah 

sesungguhnya dapat dioptimalkan melalui wadah 

lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Kelompok Kerja Guru (KKG). Melalui wadah ini, para 

guru Pendidikan Agama Islam bisa saling bertukar 

pikiran, dan saling membantu memecahkan apa yang 
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menjadi masalah dalam menerapkan kurikulum PAI, 

bahkan bisa saling belajar dan mempelajarkan antara 

sesama guru PAI. 

Penulis melihat bahwa MGMP dan KKG yang ada di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar belum memaksimal-

kan perannya bagi guru-guru terkait dengan tugas 

pendidikan terutama dalam menerapkan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. Padahal keberadaan wadah ini 

dimaksudkan untuk menjadi laboratorium masalah bidang 

studi Pendidikan Agama Islam.  

 

5. Minimnya Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah  

Sekolah bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan 

yang memegang peranan penting dalam menanamkan 

nilai-nilai ajaran agama dan membentuk manusia yang 

berbudi pekerti luhur atau dalam bahasa agamanya 

berakhlak karimah, namun peran keluarga dan lingkungan 

dimana peserta didik berada juga sangat berperan dalam 

menanamkan nilai-nilai ajaran agama dan membentuk 

karakter peserta didik yang berakhlak karimah. Oleh 

karenanya, sebaik apapun rancangan sebuah kurikulum 

Pendidikan Agama Islam, jika tidak mendapatkan 

dukungan dari masyarakat atau orangtua peserta didik 

maka tujuan diadakannya kurikulum Pendidikan Agama 

Islam, yakni membentuk peserta didik beriman dan 

bertakwa kepada Allah Swt. tidak akan tercapai dengan 

maksimal. 

 
Peserta didik yang mendapatkan pendidikan mengenai 
ajaran-ajaran Islam yang mulia, juga punya kecende-
rungan ketika kembali pulang ke rumah maka bisa saja 



64| Implementasi Kurikulum PAI di Sekolah Dasar 
 

melakukan komfirmasi kepada orang-orang di rumah 
dalam bentuk investigasi, dan ketika mereka menemukan 
kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang didapat 
dibangku sekolah, mereka akan beranggapan bahwa nilai-
nilai ajaran agama yang didapatkan di sekolah tidak terlalu 
penting.11 

 
Terkait dengan itu, pengalaman empirik 

menunjukkan bahwa kondisi awal peserta didik dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat 

beragam. Terutama pada faktor latar belakang 

lingkungan keluarga, serta pengalaman keagamaan yang 

pernah dijalani oleh peserta didik bersama keluarga, hal 

yang demikian ikut menjadi kendala dalam 

memaksimalkan capaian materi kurikulum Pendidikan 

Islam serta tujuannya karena akan terjadi diskontinuitas 

materi Pendidikan Agama Islam. Di sisi lain, 

kompleksnya kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat 

berdampak pada pudarnya perhatian dan peran orang-

tua terhadap aspek pendidikan agama anak di rumah.12  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai agama dan 

membentuk peserta didik yang berakhlak mulia tidak 

sepenuhnya menjadi beban lembaga sekolah, akan tetapi 

juga sangat ditentukan oleh distribusi perhatian dan 

peran dari lembaga keluarga dimana peserta didik lebih 

                                                 
11 Hasil Wawancara dengan Hasnawiyah, Guru Pendidikan 

Agama Islam pada SDN Antang II, 2 Maret 2009. di Ruang Kantor SDN 
Antang II, Jl. Antang Raya Kec. Manggala Kota Makassar. 

12 Hasil Wawancara dengan Hj Asmirati, Guru Pendidikan Agama 
Islam pada SDN Antang I, 4 Maret 2009. di Ruang Kantor SDN Antang I, 
Jl. Antang Raya Kec. Manggala Kota Makassar.  
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banyak mempunyai waktu bersama keluarga dibanding 

dengan lembaga sekolah. 

Institusi keluarga, dalam hal ini keluarga secara tidak 

langsung mempunyai keterlibatan dalam penerapan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari 

tri pusat pendidikan, keterlibatan masyarakat/orangtua 

diharapkan berdampak positif trerhadap perkembangan 

kehidupan keberagamaan peserta didik.  

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, 

penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Penerapan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Manggala Kota Makassar, 

yakni SDN Antang I, SDN Antang II dan SDN Kassi 

berlangsung dengan baik, hal ini karena guru-guru 

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar tersebut 

memiliki beberapa kompetensi yang sangat mendukung 

dalam menerapkan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

Adapun kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam pada SDN Antang I, SDN 

Antang II dan SDN Kassi yakni:  

a. Kompetensi merencanakan program pembelajaran 

b. Pengelolaan proses pembelajaran 

c. Kompetensi sosial 

d. Kompetensi kepribadian. 

2. Penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada 

SDN Antang I, SDN Antang II dan SDN Kassi walaupun 

telah berjalan dengan baik, akan tetapi tantangan dalam 

menerapkan kurikulum tersebut tetap ada, namun 

demikian tantangan berupa faktor penghambat yang 

dimaksud tidak menjadi penghalang dalam menerapkan 
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kurikulum Pendidikan Agaam Islam, adapun faktor-

faktor yang dimaksud yaitu: 

a. Fasilitas yang kurang memadai 

b. Alokasi waktu yang tidak memadai 

c. Tidak maksimalnya peran MGMP dan KKG  

d. Faktor komunikasi yang tidak maksimal antara 

pimpinan sekolah dengan guru-guru Pendidikan 

Agama Islam pada masing-masing sekolah. 

 

↜oOo↝  
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baik di tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, menengah maupun pada 
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sebagai kepala sekolah serta sebagai timnas revisi kurikulum dan KMA 183 
Pendidikan Agama Islam pada madrasah. 
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