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ABSTRAK 

Nama  : Elsa 

NIM  : 20100118092 

Judul : Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Budaya Lokal Bugis Bone Pada Kelas III SD Inpres 6/86 

Laburasseng Bone 

 Skripsi ini membahas tentang bagaimana peneliti dalam memanfatkan bahan 

ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal pada kelas III SD Inpres 6/86 

Laburasseng Bone. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan persiapan 

bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal bugis Bone pada kelas III 

SD Inpres 6/86 Laburasseng Bone. 2) Mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar 

Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal bugis Bone pada kelas III SD Inpres 

6/86 Laburasseng Bone. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah pendidik PAI dan peserta didik kelas III. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian adalah tes dan wawancara. Teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

triangulasi dengan metode, triangulasi dengan teori, dan triangulasi dengan sumber.  

Hasil penelitian secara deskriptif ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 

guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik serta hasil tes peserta didik kelas III. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Persiapan 

bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal yang membantu 

keterlaksanaan proses pembelajaran. 2) Pemanfaatan bahan ajar Pendidikan Agama 

Islam berbasis budaya lokal membantu memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi pembelajaran. Peneliti memanfaatkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

dengan seluruh komponen pembelajaran berbasis budaya yaitu: (a) Subtansi (materi) 

dan kompetensi bidang ilmu, (b) Kebermaknaan dan proses pembelajaran, (c) 

Penilaian hasil belajar, dan (d) Peran budaya. 

Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1) Dengan pemanfaatan bahan ajar 

Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal, peserta didik dapat lebih mudah 

memahami materi pembelajaran sehingga nilai-nilai yang diperoleh peserta didik 

dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. 2) Peneliti berharap agar seluruh pendidik 

di SD Inpres 6/86 Laburasseng dan terkhusus lagi kepada guru Pendidikan Agama 

Islam agar mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta 

didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pendidikan merupakan berbagai usaha yang dilakukan seorang pendidik 

kepada peserta didik agar tercapai perkembangan yang maksimal dan positif. Usaha 

itu banyak macamnya, diantaranya yaitu dengan cara mengajarnya, artinya 

menambah pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, 

dilakukan juga usaha lain, yaitu memberikan contoh yang baik untuk ditiru, 

membiasakan memberikan pujian atau hadiah, dan lain sebagainya.
1
 Mendidik adalah 

upaya untuk melahirkan anak menuju kedewasaan baik jasmani maupun rohani. 

Dimana implementasinya dalam proses yang berkelanjutan pada setiap jenis 

dan jenjang pendidikan yang kesemuanya saling terkait dalam sistem pendidikan 

yang menyeluruh. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Mujadilah; 58:11.  

                             

                          

           

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2
 

                                                             
1
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. IV, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016),  h. 

38. 

2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 543. 
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Ayat di atas memberikan pengertian bahwasanya Allah akan meninggikan 

derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki pengetahuan 

dengan beberapa derajat atau kemuliaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, bahwa 

manusia itu mulia di hadapan Tuhan jika mereka memiliki pengetahuan yang dapat 

dimiliki dengan cara yang benar. 

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab 

II pasal 3, bahwa:  
 

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

3
 

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari 

oleh peserta didik baik di sekolah maupun madrasah yaitu Pendidikan Agama Islam 

yang dimaksudkan dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, 

berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah swt.  
 

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Yusuf al-Qardhawi adalah 
pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hati, rohani dan jasmani, akhlak dan 
keterampilan. Oleh sebab itu, pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk 
hidup dalam situasi apapun. Seseorang yang telah menempuh pendidikan Islam 
akan meyakini bahwa manusia bukan hanya makhluk Tuhan di muka bumi ini, 
tetapi juga makhluk spiritual yang dikaruniai kekuatan untuk mengatur alam 
semesta dengan izin Allah.

4
 

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya membina serta meningkatkan 

pengetahuan peserta didik, sehingga mampu memahami ajaran Islam secara utuh. 

                                                             
3
Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori dan aplikasinya), (Cet. 1, 

Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia(LPPPI): Medan, 2019), h. 38. 

4
Mukh. Sihabudin, “Pendidikan Agama Islam Integrative Berwawasan Lingkungan Hidup 

dan Kebudayaan Lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja Banyumas”, Thesis  (Purwakerto: Fakultas 

Pascasarjana  Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019),  h. 2. 
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Kemudian jalani tujuan, yang pada akhirnya bisa mengamalkan dan menjadikan 

pandangan akhir hidup. Pendidikan Agama Islam pada sistem pendidikan di 

Indonesia mempunyai urgensi atau kedudukan yang khusus, oleh karena itu 

Pendidikan Agama Islam harus berhasil dalam pelaksanaannya di semua jenis 

pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun pendidikan 

informal pada setiap jenjang pendidikan.  
 

Penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam di 
sekolah, diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa isi 
kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan (dari pendidikan dasar sampai 
dengan pendidikan tinggi) baik negeri maupun swasta harus memuat 
pendidikan agama, kewarganegaraan, dan pendidikan agama. pendidikan dan 
bahasa. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai 
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 
Bahwa pendidikan agama merupakan landasan dalam pendidikan nasional 
untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan amanat 
Pancasila dan UUD 1945.

5
 

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan 

pendidikan agama di sekolah yaitu guru tidak mengembangkan materi pelajaran, guru 

mengajar hanya dengan materi yang bersumber dari buku. Pada saat yang sama, dunia 

pendidikan saat ini telah mengalami perubahan kurikulum yang menuntut 

pembelajaran kontekstual. Dimana pembelajaran kontekstual yaitu suatu proses 

pembelajaran yang memudahkan pendidik menghubungkan materi pelajaran yang 

diajarkan dengan konteks kehidupan mereka.  

Dan ini sangat penting untuk dimasukkan dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam karena Islam mengajarkan semua aspek yang ada di dunia. Dimana 

semuanya memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran atau ibadah bagi 

                                                             
5
Siti Mery Sukarniawati dan Abdul Wahab, Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Budaya Lokal di SDN 15 Tebedak Landak Kalimantan Barat, (Studi Multidisipliner Vol. 7 

Edisi 2: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2020), h. 221. 
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seluruh umat manusia. Landasan pendidikan Islam terutama terdiri dari tiga macam, 

yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad. Hal inilah yang menjadi sumber utama 

manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.
6
 

Berbicara tentang pendidikan, tidak bisa lepas dari peran manusia, alam dan 

ilmu pengetahuan. Pendidikan melahirkan budaya dan kemudian budaya akan 

mempengaruhi pendidikan masyarakat dalam membentuk perilaku budaya. 

Pendidikan menjadi penting, karena dengan pendidikan, kebudayaan manusia dapat 

menjaga eksistensi harkat dan martabat manusia atau dengan lingkungan alam 

sekitarnya. Proses pendidikan terhadap pengembangan dan sosialisasi budaya dapat 

dibentuk melalui proses pendidikan baik pada jenjang formal, nonformal maupun 

informal. Dengan kata lain, pendidikan dapat dilaksanakan di masyarakat, sekolah 

maupun di dalam lingkungan keluarga.  

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Manusia dalam 

kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah yang 

meenciptakan dan menggunakan budaya itu sendiri. Manusia hidup karena budaya, 

sedangkan budaya akan terus hidup dan berkembang jika manusia mau melestarikan 

budaya itu dan tidak merusaknya.  

Budaya di Indonesia telah memasuki era globalisasi, pada era ini budaya asli 

Indodesia dari zaman nenek moyang, lama kelamaan akan hilang bahkan diambil 

oleh negara lain. Kearifan asli Indonesia ini menjadi sumber dan acuan dalam 

pendidikan serta untuk mencapai citra dan kecerdasan anak dengan mengutamakan 

nilai moral, budaya, adat istiadat, tradisi masing-masing daerah, agama, seni, dan 

                                                             
6
Siti Mery Sukarniawati dan Abdul Wahab, Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Budaya Lokal di SDN 15 Tebedak Landak Kalimantan Barat, h. 222. 
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sejarah.
7
 Jadi, dapat disimpulkan bahwa tradisi atau kebiasaan yang melekat dan 

sudah ada dalam masyarakat, yang mencakup sikap dan kelakuan seseorang, itu 

sudah menjadi kepercayaan masyarakat itu sendiri.  

Implementasi kurikulum 2013 bukan sekedar perubahan kurikulum, tetapi 

Mintalah perubahan cara sekolah belajar, seperti menjelaskan Sebelumnya, 

pembelajaran kontekstual tentunya akan dikemas sebagai sarana pembelajaran oleh 

pemerintah, sekolah dan pendidik, bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik 

adalah bahan ajar. 
 

National Center For Competency Based Training mengemukakan bahwa buku 
teks adalah seperangkat bahan tertulis dan tidak tertulis yang disusun secara 
sistematis untuk menciptakan lingkungan/suasana di mana siswa belajar. Materi 
tersebut dapat dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membantu pendidik 
atau guru dalam proses pembelajaran di kelas. Materi yang dimaksud dapat 
berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis.

8
  

 

Penggunaan bahan ajar sangat membantu dalam efektifitas proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk memilih, memutuskan serta dalam 

penggunaan bahan ajar sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 05 

januari 2022, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pemanfaatan 

Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal Bugis Bone Pada 

Kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng Bone”.  
  

  

                                                             
7
Firman Mansir, dkk, Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Sains 

Budaya Lokal di Sekolah dan Madrasah, (Vol. 7 No.1: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

2020), h. 73. 

8
Chairunnisa Djayadin, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar”, Skripsi (Samata: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 

2019), h. 7. 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana persiapan bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya 

lokal bugis Bone pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng Bone? 

2. Bagaimana menganalisis pemanfaatan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

berbasis budaya lokal bugis Bone pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng 

Bone? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   

Berdasarkan dari latar belakangg dan rumusan masalah di atas maka peneliti 

menetapkan fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian   Deskripsis Fokus 

1 Bahan ajar Pendidikan 

Agama Islam 

1. Materi pembelajaran PAI  

2. Peran bahan ajar bagi pendidik 

3. Peran bahan ajar bagi peserta didik 

2 Pembelajaran berbasis 

budaya local 

1. Mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi 

dunia nyata pesrta didik 

2. Mendorong pesertadidik untuk membuat 

hubungan antara pengetahuannya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Komponen pembelajaran berbasis budaya yaitu 

subtansi (materi) dan kompetensi bidang ilmu, 

kebermaknaan dan proses pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan peran budaya. 
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D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan kajian pustaka yang telah ditelusuri oleh penulis, maka penulis 

menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul yang akan peneliti 

lakukan, yaitu: 

1. Chairunnisa Djayadin pada tahun 2019 yang berjudul “Pemanfaatan Bahan 

Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi Pembelajaran Kontekstual Untuk 

Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP Lazuardi 

Athaillah Makassar”. Hasil penelitiannya yaitu: 1) Persiapan bahan ajar PAI 

berbasis pembelajaran kontekstual pada kelas inklusif yang dilakukan 

pendidik yaitu: (a) Persiapan bahan ajar yang sesuai dengan prinsip bahan 

ajar, (b) Materi ajar yang mengandung sikap, (c) Audiovisual. 2) 

Menggunakan materi PAI pembelajaran berbasis konteks di kelas Inklusi 

tidak jauh berbeda dengan menggunakan bahan ajar kelas. 3) Dengan 

memaksimalkan penggunaan bahan ajar, dapat Membentuk karakter peserta 

didik yaitu jujur, toleransi, disiplin, bersahabat dan peduli sosial.
9
 

Persamaan pada penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu keduanya mengaitkan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan situasi dunia nyata peserta didik. Sedangkan perbedaannya yaitu 

pada penelitian terdahulu, pembelajaran yang mengaitkan dengan dunia nyata 

peserta didik telah terlaksana sedangkan penelitian ini belum (akan di uji 

cobakan oleh peneliti sendiri). 

                                                             
9
Chairunnisa Djayadin, “Skripsi, Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar”, Skripsi. 
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2. Erwan pada tahun 2018 yang berjudul “Pemanfaatan Bahan Ajar PAI 

Berbasisi Video Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di SMP 

Negeri 3 Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitiannya : 1) Video 

bahan ajar berdasarkan teori yang dipelajari pada dasarnya dapat Diterapkan 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar 2) Video 

bahan ajar untuk kelas 8A SMP Negeri 3 Marioriwawo Kabupaten Soppeng 

termasuk dalam kategori sedang, sehingga masih perlu ditingkatkan atau 

dicari faktor lain yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
10

 

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan oleh calon peneliti yaitu keduanya meneliti tentang Pendidikan 

agama Islam. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu 

menggunangan jenis penelitian Kuantitatif sedangkan calon peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

3. Nino Idrianto pada tahun 2011 yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Bagi Siswa 

Kelas XII SMAN 2 Kediri”. Hasil penelitiannya secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar termasuk dalam kualifikasi baik sehingga layak 

digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis dengan menerapkan rumus 

statistik diperoleh hasil Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara nilai akhir dengan nilai awal dalam pembelajaran 

                                                             
10

Erwan, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pai Berbasisi Video Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Marioriwawo Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Gowa: Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar,  2018). 
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dengan menngunakan bahan ajar. Jadi penggunaan bahan ajar efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar.
11

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh calon peneliti yaitu keduanya manganalisis terkait bahan ajar Pendidikan 

Agama Islam. Dan perbedaannya, pada penelitian terdahulu berfokus pada 

pengembangan bahan ajar PAI berbasis multikultural. Sedangkan calon 

peneliti berfokus pada pemanfaatan bahan ajar PAI berbasis budaya lokal. 

4. Anis Ratnaningrum pada tahun 2020 yang berjudul “Pengembahan Bahan 

Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas III SD Negeri Caruban”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan 

ajar tematik berbasis lokal layak digunakan. Presentase penilaian dari ahli 

materi menunjukkan bahwa bahan ajar tematik berbasisi lokal layak 

digunakan dengan perolehan nilai 87,1%. Persentase penilaian dari ahli media 

menunjukkan bahwa bahan ajar tematik lokal layak digunakan dengan 

perolehan nilai 85,4%. Persentase penilaian dari ahli bahasa menunjukkan 

bahwa bahan ajar tematik berbasisi lokal layak digunakan dengan perolehan 

nilai 85,7%. Dari perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

tematik berbasis lokal layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran 

disekolah.
12

 

                                                             
11

Nino Indrianto, “Pengembangan Bahan Ajar Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Multikultural Bagi Siswa Kelas XII SMAN 2 Kediri”, Thesis (Malang: Fakultas Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). 

12
Anis Ratnaningrum, “Pengembahan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal Untuk 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas III SD Negeri Caruban”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang, 2020). 
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Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

keduanya meneliti pada tingkat sekolah dasar kelas III. Dan 

perbedaannyayaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada mata pelajaran 

tematik dan menggunakan jenis penelitian pengembangan atau Research and 

Defolupment sedangkan penelitian ini berfokus pada mata pelajaran PAI dan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

5. Mukh. Sihabudin pada tahun 2019 yang berjudul “Pendidikan Agama Islam 

Integrative Berwawasan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Lokal di SMA 

Negeri 1 Sokaraja Banyumas”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) 

Model integrasi agama Islam dengan lingkungan hidup dan budaya lokal yaitu 

berusaha membangun keterkaitan antara agama dan lingkungan sebagai suatu 

kesatuan yang saling berkesinambungan, kemudian membekali sebuah 

pemahaman kepada siswa dengan berpedoman dari teks kemudian 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Proses pelaksanaan integrasi 

Pendidikan Agama Islam dengan lingkungan hidup dan budaya lokal di SMA 

Negeri 1 Sokaraja Banyumas yaitu aplikasi model melalui kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, program Adiwiyata dan program 

PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal)  yang saling terintegrasi.
13

 

Persamaan penelitian Mukh. Sihabudin dengan penelitian ini yaitu 

keduanya membahas tentang pendidikan Agama Islam. Adapun perbedaannya 

terletak pada lokasi penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu mengambil 

lokasi penelitian pada tingkat sekolah menengah atas (SMA), sedangkan 

penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada tingkat sekolah dasar (SD). 

                                                             
13

Mukh. Sihabudin, “Pendidikan Agama Islam Integrative Berwawasan Lingkungan Hidup 

dan Kebudayaan Lokal di Sma Negeri Sokaraja Banyumas”, Thesis. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.  

1. TujuanPenelitian 

a. Untuk mendeskripsikan persiapan bahan ajar PAI berbasis budaya lokal bugis 

Bone pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng Bone. 

b. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar Pendidikan Agama Islam, 

berbasis budaya lokal bugis Bone pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng 

Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng, 

Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini memiliki beberapa 

manfaat, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan manfaat 

bahan ajar PAI berbasis budaya lokal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi SD Inpres 6/86 Laburasseng 

Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyajian dan 

pemanfaatan bahan ajar, baik pada mata pelajaran PAI itu sendiri maupun 

semua mata pelajaran. 

2) Bagi peneliti   

Untuk menambah pengalaman penulis dan bisa mengenalkan budaya lokal 

kepada siswa agar dapat mengetahui dan tetap melestarikannya. 
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3) Bagi pendidik   

Guru lebih kreatif untuk mengaitkan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan budaya lokal agar dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran 

yang baru untuk menghindari kejenuhan siswa dalam belajar. 

4) Bagi peserta didik  

Peserta didik dapat mengenal, melestarikan dan cinta akan budaya yan ada di 

daerahnya, sehingga mampu mengaitkan antara Pendidikan Agama Islam 

dengan budaya lokal.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah berbagai bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau pengajar dalam kegiatan mengajar di kelas. Materi yang dimaksud dapat 

berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Buku teks bisa dikatakan salah 

satu bentuk pelayanan satuan pendidikan bagi peserta didik. Layanan pribadi bisa 

dilakukan bersamaan dengan buku teks. Pembelajar berhubungan langsung dengan 

bahan ajar. Peserta yang belajar dengan cepat akan dapat mengoptimalkan 

kemampuannya melalui materi pelajaran. Peserta didik dengan kecepatan belajar 

yang lambat dapat mempelajari buku ajar secara berulang-ulang, sehingga 

mengoptimalkan layanan belajar siswa melalui buku ajar tersebut.
1
 

2. Landasan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam 

Berlandaskan beberapa dasar dalam perkembangan Pendidikan Agama Islam 

di Indonesia, yaitu: 

a. Dasar yuridis atau hukum 

Dasar penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam berasal dari peraturan 

perundang-undangan secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman bagi 

pendidikan agama di sekolah formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari: 

1) Dasar pancasila yaitu dasar falsafah Negeri RI, pada sila pertama Ketuhanan 

yang Maha Esa. 

                                                             
1
Rahmaniah Ramli, “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Maket 

Pada Kelas 1 Sekolah Dasar”, Skripsi (Samata: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 

2018), h. 8. 
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2) Dasar struktural atau konsitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa: a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 

3) Pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

mengenai Sistem Pendidikan Nasional: kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat pendidikan agama, matematika, kewarganegaraan, 

SBK (seni budaya dan keterampilan), bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu 

pengetahuan alam, keterampilan atau kejujuran, penjas dan olahraga, dan 

konten lokal. 

4) Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 mengenai pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan.
2
 

Berdasarkan teks di atas bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran beragama dan atau menjadi ahli agama serta 

mengamalkan ajaran agamanya. 

b. Dasar religious 

Landasan religius merupakan landasan yang berawal dari ajaran Islam. 

Menurut ajaran Islam, pendidikan agama merupakan perintah dari Allah, realisali 

dari ibadah kepada Allah, dan ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan 

perintah ini, di antaranya: 

 

                                                             
2
Chairunnisa Djayadin, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar”, Skripsi, h. 21. 
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1) QS. An-Nahl/16: 125 

                               

                      

Terjemahnya: 

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

3
 

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah memerintahkan Rasullullah untuk 

berdakwah menyeru manusia kepada agama-Nya. Kewajiban berdakwah ini juga 

berlaku bagi semua umat muslim. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat 

dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk.  

2) QS. Ali Imran/3: 104 

                             

       

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”.

4
 

c. Aspek psikologis 

Psikologis merupakan landasan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan sosial. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidup 

manusia, baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat, mereka menghadapi 

sesuatu yang mengganggu atau mengecewakan hati mereka, sehingga mereka 

memerlukan pegangan hidup untuk menenangkan hati mereka, yaitu dengan lebih 

                                                             
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 

4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 
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dekat kepada Allah.
5
 Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar-Ra’d ayat 28. 

                          

Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram”.

6
 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat 

tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena 

selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa 

menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. 

3. Prinsip-Prinsip yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Bahan Ajar 

Prinsip yang harus dipertimbangkan saat menyusun bahan ajar menurut Ajat 

Sudrajat, adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip relevansi berarti relevan/berkaitan.  

Materi bahan ajar harus memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi. Seperti, pada kemampuan yang 

diharapkan dikuasai peserta didik berupa memori faktual, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus dalam bentuk faktual. Sementara itu, jika 

kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa penggunaan 

sifat/konsep, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa prinsip-

prinsip. 

 

                                                             
5
Chairunnisa Djayadin, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar”, Skripsi, h. 22-23. 

6
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 252 
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b. Prinsip konsistensi berarti keajegan/konsistensi.  

Jika kemampuan dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah satu, maka bahan 

ajar yang harus diajarkan juga harus mencakupnya. Untuk mata pelajaran PAI, 

saat menulis materi pembelajaran dari KD: misalnya menjelaskan hukum 

membaca nun mati/tanwin dan mim mati, terlebih dahulu harus ditentukan 

indikator yang mendukung pencapaian kemampuan dasar tersebut. Jika suatu KD 

memuat tiga indikator, maka materi yang harus diberikan harus berkaitan dengan 

ketiga indikator tersebut. 

c. Prinsip edukasi (berkecukupan)  

Materi yang diberikan harus cukup untuk membantu peserta didik memperoleh 

kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak 

terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak 

akan terpenuhi. Di sisi lain, terlalu banyak belajar membuang-buang waktu dan 

energi yang tidak perlu.
7
 

4. Aspek-Aspek Bahan Ajar 

a. Menentukan urutan bahan ajar 

Pembelajaran harus diperhatikan saat menetapkan ruang lingkup materi, 

apakah bagaian materi harus menggunakan aspek psikologis (fakta, konsep, prinsisp, 

prosedur) aspek afektif, atau aspek psikomotorik. Selain itu, harus dapat 

memperhatikan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk menentukan lingkup 

materi pelajaran terkait keluasan dan pendalaman materi. Keluasan lingkup materi 

memberikan gambaran berapa jumlah materi yang akan dimasukkan dalam proses 

                                                             
7
Chairunnisa Djayadin, Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar, h. 85-86. 
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pembelajaran, dan pendalaman materi harus dipahami oleh peserta didik tentang 

seberapa detail konsepnya. Prinsip selanjutnya adalah kecukupan. Kecukupan atau 

memadai cakupan materi harus diperhatikan dalam pengertian. 

b. Menentukan urutan penyajian bahan ajar 

Urutan penyajian materi sangat penting guna untuk menentukan urutan 

pembelajaran. Namun jika urutan kurang layak, apabila beberapa materi 

pembelajaran memiliki hubungan yang bersifat prasyarat akan terasa sulit dipelajari 

oleh peserta didik. Misalnya materi bilangan pengurangan, penjumlahan, perkalian, 

dan pembagian. Jika telah ditentukan ruang lingkup serta kedalaman yang 

terkandung dalam materi pembelajaran, maka diurutkan dalam dua pendekatan 

pokok, yakni pendekatan procedural, dan hierarkis. 

c. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru 

Strategi bagi guru untuk menyampaikan materi, diantaranya: Strategi urutan 

penyampaian simultan, strategi penyajian konsep, strategi penyajian faktual, strategi 

penyajian konsep, strategi penyajian materi pembelajaran prinsip, serta strategi 

penyajian prosedur. 

d. Strategi mempelajari bahan ajar oleh peserta didik 

Dari sudut pandang guru, penanganan (pengolahan) bahan ajar berupa 

kegiatan yang dikomunikasikan atau diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Di 

sisi lain, bagi peserta didik, pengolahan bahan ajar berupa pembelajaran atau 

interaksi selama pembelajaran. Kegiatan peserta didik dalam mempelajari materi 

pelajaran secara khusus dapat dibedakan dalam empat, yaitu: menemukan, 

menghapal, memilih, serta menggunakan.
8
 

                                                             
8
Erwan, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pai Berbasisi Video Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Marioriwawo Kabupaten Soppeng”, Skripsi, h. 15-17. 
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Dengan adanya aspek bahan ajar memberikan kemudahan bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, maupun memudahkan serta membantu peserta 

didik dalam dalam mendapatkan alternatif bahan pembelajaran.  

5. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar mempunyai beberapa jenis serta bentuk. Akan tetapi, para ahli 

telah menetapkan beberapa klasifikasi buku teks tersebut. Beberapa kriteria yang 

dijadikan acuan dalam pengklasifikasian didasarkan pada bentuk, cara kerja dan 

sifat-sifatnya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan berikut ini: 

a. Bahan ajar menurut bentuknya 

Menurut bentuknya, bahan ajar dibagi dalam empat jenis, yaitu: 

1) Bahan cetak, merupakan sejumlah bahan yang disusun di atas kertas, yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya handout, buku, LKS, 

modul, leaflet, brosur, foto atau gambar, wallchart, dan model atau maket. 

2) Bahan ajar menyimak atau program audio, merupakan seluruh sistem yang 

secara langsung menggunakan sinyal radio, serta dapat diputar dan didengar 

oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Misalnya radio, piringan hitam, 

kaset, dan compact disc audio. 

3) Bahan ajar pendengaran (audio visual), yaitu segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio digabungkan dengan gambar bergerak berurutan. 

Misalnya, video compact disk dan film. 

4) Bahan ajar interaktif adalah gabungan dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, animasi, dan video) yang dimanipulasi atau diperlakukan oleh 

pengguna untuk mengontrol perintah alami dari sebuah presentasi. Misalnya, 

compact disk interaktif. 
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b. Bahan ajar menurut cara kerjanya 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 

1) Bahan ajar non-proyeksi, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat 

proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, maka dari itu peserta 

didik dapat langsung memanfaatkan bahan ajar tersebut. Misalnya foto, 

display, model, diagram, dan sebagainya. 

2) Bahan ajar proyeksi, yaitu bahan ajar yang membutuhkan proyektor untuk 

digunakan atau dipelajari oleh peserta didik. Misalnya, slide, strip film, 

transparansi overhead, dan proyeksi komputer. 

3) Bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang berupa sinyal-sinyal audio yang 

direkam dalam suatu media perekam. Untuk menggunakannya, kita 

memerlukan media player perekam, seperti tape compo, CD player, VCD 

player, multimedia player, dan lain sebagainya. Contoh bahan ajar seperti ini 

yaitu CD,  flash disk, kaset, dan lain-lain. 

4) Bahan ajar video, yaitu bahan ajar yang membutuhkan pemutar yang biasanya 

berupa pemutar videotao, pemutar VCD, pemutar DVD, dan sebagainya. 

Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, maka dilengkapi 

dengan gambar. Jadi, dalam tampilan, bisa mendapatkan presentasi gambar 

dan suara secara bersamaan. 

5) Bahan ajar (media) komputer, yaitu sebagai jenis bahan ajar non-cetak yang 

memerlukan komputer, instruksi yang dimediasi komputer dan multimedia 

atau hypermedia berbasis komputer. 

c. Bahan ajar menurut sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, bahan ajar dibedakan dalam empat jenis, yaitu sebagai 
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berikut: 

1) Bahan ajar berbasis cetak, seperti buku, peta, panduan belajar peserta didik, 

buku kerja peserta didik, pamflet, bagan, foto bahan dari majalah dan koran, 

bahan tutorial dan sebagainya. 

2) Bahan ajar berbasis teknologi, seperti kaset audio, siaran radio, slide, strip 

film, film, siaran televisi, kaset video, tutorial berbasis komputer, video 

interaktif, dan multimedia. 

3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek, seperti science 

kits, lembar wawancara, lembar observasi, dan sebagainya. 

4) Bahan ajar yang diperlukan dalam hubungan manusia (khususnya untuk 

keperluan pendidikan jarak jauh), seperti telepon, video conference, 

handphone, dan sebagainya.
9 
 

6. Peran Bahan Ajar 

Bahan ajar sangat penting digunakan untuk pendidik ataupun peserta didik 

pada kegiatan pembelajaran. 

a. Peran bahan ajar bagi pendidik 

Dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuk, maka waktu 

mengajar para pendidik dapat dipersingkat. Artinya, pendidik mampu memberikan 

arahan kepada peserta didik untuk mempelajari materi yang akan diajarkan terlebih 

dahulu dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan di akhir setiap mata 

pelajaran. 

Perubahan peran pendidik dari guru menjadi fasilitator. Dengan adanya bahan 

ajar maka proses pembelajaran akan lebih mudah dan lancar, karena pendidik tidak 

                                                             
9
Erwan, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pai Berbasisi Video Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Marioriwawo Kabupaten Soppeng”, Skripsi, h. 17-20. 
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hanya berperan sebagai pengajar namun juga sebagai fasilitator yang memberikan 

bimbingan kepada peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 

Pendidik akan memiliki lebih banyak waktu luang dalam mengelola proses 

pembelajaran agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui bahan ajar. Selain 

itu dalam memilih metode pembelajaran tidak hanya metode ceramah satu arah, 

dimana guru dianggap satu-satunya pusat informasi. namun lebih interaktif dengan 

menggunakan beberapa metode yang dapat digunakan oleh guru, seperti metode 

diskusi, simulasi, dan role playing.
10

 

b. Peran bahan ajar bagi peserta didik 

Proses belajar peserta didik dapat dilaksanakan tanpa adanya pendidik. 

Artinya, dengan adanya bahan ajar yang telah disusun dengan urutan yang baik dan 

logis serta sesuai dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam satu 

semester. 

Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. 

Artinya peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih sendiri kapan dan 

dimana mereka ingin belajar, tidak hanya belajar di kelas. Kegiatan peserta didik 

diwaktu luang akan terbuang sia-sia apabila tidak diisi dengan aktifitas yang positif. 

Dalam hal ini, bahan ajar merupakan salah satu alternatif untuk digunakan sebagai 

sekolah formal. 

Membantu calon peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya, 

dengan bahan ajar yang dapat mereka pelajari sendiri, kapan dan dimanapun peserta 

didik berada, sedikit demi sedikit peserta didik akan terbiasa mengarahkan diri dalam 

belajar. Hal ini memotivasinya untuk sadar akan kewajibannya sebagai mahasiswa, 

                                                             
10

Anis Ratnaningrum, “Pengembahan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal 

Untuk Membaca Pemahaman Siswa Kelas III SD Negeri Caruban”, Skripsi, h. 22-24. 
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yaitu pandai mengatur waktu.
11

 

Akan sulit bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa 

adanya bahan ajar. Demikian juga bagi peserta didik akan sulit untuk mengikuti 

proses pembelajaran di kelas tanpa bahan ajar, apabila jika guru mengajarkan materi 

secara cepat dan tidak jelas. Oleh karena itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan 

yang dapat digunakan, baik oleh pendidik ataupun peserta didik, sebagai instrumen 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

7. Fungsi dan Manfaat Bahan Ajar 

Bahan ajar mempunyai tiga fungsi utama dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Ketiga fungsi tersebut yaitu: 

a. Bahan ajar merupakan petunjuk bagi guru yang akan mengarahkan semua 

kegiatan dalam proses pembelajaran, dan substansi kompetensi harus 

diajarkan/dilatih kepada peserta didik. 

b. Bahan ajar merupakan petunjuk bagi peserta didik yang akan mengarahkan 

kegiatan proses pembelajaran dan substansi yang harus dipelajari atau dikuasai. 

c. Bahan ajar merupakan alat untuk mengevaluasi pencapaian/penguasaan hasil 

belajar. Sebagai alat evaluasi, maka bahan ajar yang disampaikan harus sesuai 

dengan indikator dan kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh guru. Indikator 

dan kompetensi dasar tersebut telah dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.
12

 

Manfaat bahan ajar memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Manfaat bahan ajar dikelompokkan bagi guru 

maupun peserta didik. 

                                                             
11

Anis Ratnaningrum, “Pengembahan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal 

Untuk Membaca Pemahaman Siswa Kelas III SD Negeri Caruban”, Skripsi, h. 24-26. 

12
Siti Aisyah, dkk, Bahan Ajar Sebagai Bagian Dalam Kajian Problematika 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Vol. 2 No. 1: STKIP Muhammadiyah Bogor, 2020), h. 63. 
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Bahan ajar memiliki manfaat yang memiliki pengaruh besar terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Manfaat bahan ajar dikelompokkan 

baik untuk guru maupun peserta didik. 

Manfaat bahan ajar bagi guru yaitu: 

a. Memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. 

b. Tidak mengandalkan buku pelajaran yang terkadang sukar didapat. 

c. Menambah wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa 

referensi. 

d. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menyusun bahan 

ajar. 

e. Menciptakan komunikasi pembelajaran yang positif antara guru dan peserta didik, 

karena peserta didik akan merasa lebih percaya diri baik kepada guru maupun 

dirinya sendiri. 

Manfaat bahan ajar bagi peserta didik yaitu: 

a. Kegiatan belajar menjadi lebih menarik. 

b. Kesempatan untuk belajar mandiri dan mengurangi ketergantungan pada 

kehadiran guru. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasai.
13

 

Jadi, Bahan ajar sangat bermanfaat baik untuk guru maupun peserta didik 

yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

                                                             
13

Siti Aisyah, dkk, Bahan Ajar Sebagai Bagian Dalam Kajian Problematika 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, h. 63-64. 
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B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Untuk mengetahui pengertian Pendidikan Agama Islam, kita harus 

memahami pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan atau penelitian, sehingga 

membuat orang dan masyarakat beradab. Pendidikan bukan hanya sebagai media 

transfer ilmu, tetapi menjadi sarana pembudayaan dan penyebaran nilai. 
 

Menurut UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 
Pendidikan adalah upaya sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui 
kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau pelatihan untuk perannya di masa 
depan.

14
 

Menurut Zakiah darajat dkk, Pendidikan Islam merupakanpembentukan 

pribadi muslim. Isi pribadi muslim itu adalah pengamalan sepenuhnya ajaran Allah 

dan Rasul-Nya. Namun demikian, pribadi muslim tidak akan tercapai atau terbida 

kecuali melalui pengajaran dan pendidikan. Membina pribadi muslim adalah waji. 

Dan pribadi muslim tidak akan terwujud melainkan melalui pendidikan, sehingga 

dalam pandangan islam pendidikan menjadi wajib.
15

  

Jadi, dapat diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar 

yang telah direncanakan untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik agar 

selalu mengetahui, memahami, meyakini, serta dapat diamalkan dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

 

                                                             
14

Mukh. Sihabudin, “Pendidikan Agama Islam Integrative Berwawasan Lingkungan Hidup 

dan Kebudayaan Lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja Banyumas”, Thesis, h. 13. 

15
Halid Hanafi, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 46. 
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2. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan perubahan kepada kebaikan, 

baik dalam sikap individu ataupun kehidupan masyarakat di lingkungannya. Secara 

umum, pendidikan bertujuan untuk melaksanakan serta mewujudkan perkembangan 

cita-cita kehidupan suatu bangsa dengan mengarahkan pengalamannya kepada 

realitas dari cita-cita yang diinginkan.
16

  

Pendidikan Islam dalam tujuannya, memiliki makna tentang perubahan yang 

diinginkan dan diusahakan oleh manusia dalam mencapai suatu perubahan bagi 

dirinya untuk menjadi lebih sempurna dengan cara mencari ilmu dalam proses 

pendidikan. Dengan demikian, makna tujuan Pendidikan Islam, tidak terlepas dari 

fungsi dan perannya dalam memanusiakan manusia sebagaimana yang dituntut oleh 

ajaran Islam.
17

 

Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan 

anak, hal ini karena hubungan kodrati yang bertanggung jawab langsung terhadap 

anak. Oleh sebab itu, kemampuan orang tua dalam hal pengalaman dan pengetahuan, 

serta keterbatasan waktu, menempatkan sebagian tanggung jawab pada orang lain 

yang mampu memenuhi peran pendidik.
18

 

Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan islam memberikan pengaruh besar 

dalam melaksanakan hingga mewujudkan cita-cita yang diinginkan, sehingg 

perkembangan suatu bangsa dapat tercapai. 

 

                                                             
16

Mukh. Sihabudin, “Pendidikan Agama Islam Integrative Berwawasan Lingkungan 

Hidup dan Kebudayaan Lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja Banyumas”, Thesis, h. 15. 

17
Rosmiaty Azis, Ilmu Pendidikan Islam. (Cet. 1. Gowa: Pusaka Almaida. 2017), h. 65. 

18
Abd. Rahman Geteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan, (Arti Bumi Intaran (Anggota 

IKAPI): Mangkuyudan Mj III/216 Yogyakarta, 2020), h. 96. 



27 
 

 

Tujuan pendidikan harus mampu mengakumulasikan tiga fungsi utama 

dari agama, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan ketaqwaan, fungsi psikologi 

yang berkaitan dengan perilaku individu, termasuk nilai moral yang mengangkat 

posisi seseorang keposisi yang lebih baik dan sempurna, serta fungsi sosial yang 

berkaitan dengan aturan-aturan terkait hubungan manusia dengan manusia lain atau 

masyarakat, dimana mereka masing-masing memiliki hak serta tanggung jawab atas 

apa yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan bagi dirinya 

dan orang lain, hal ini dikemukakan oleh Hasan Langgulung.
19

 

Secara sosial, Pendidikan Agama Islam selain untuk menjadikan manusia 

bertaqwa, juga sebagai ajaran untuk menciptakan hamba Allah yang memiliki 

kepribadian shaleh. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Furqan/25: 63: 

                        

        

Terjemahnya:   

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa 
mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.

20
 

Ayat tersebut membuktikan bahwa Pendidikan Agama Islam yang terdapam 

dalam al-Qur‟an yaitu untuk menciptakan pribadi muslim yang mampu 

mengekspresikan diri sebagai orang shaleh dalam masyarakat. Jadi, membentuk umat 

yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam merupakan tujuan dari 

Pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan hanya untuk menanamkan dalam pribadi 

nilai-nilai Islam, tetapi juga mengembangkan peserta didik agar mampu melakukan 

pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel. 

                                                             
19

Rosmiaty Azis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 65-66. 
20

Kementrian, Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 365. 
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3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi utama pendidikan Islam yaitu pendidikan intelektual, artinya 

“mengisi otak” anak dengan berbagai macam pengetahuan berlandaskan paradigma 

keimanan yang dibarengi dengan nilai-nilai akhlak.
21

 

Fungsi Pendidikan Agama Islam menurut Achmadi, yaitu: 
a. Menambah wawasan yang baik dan benar dalam mengenal jati diri manusia, 

alam sekitar dan mengenai kebesaran Tuhan, sehingga meningkatkan 
kemampuan dalam menganalisis fenomena alam dan kehidupan serta 
memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. 

b. Membebaskan manusia dari segala analisis yang dapat menurunkan 
martabat manusia (fitrah manusia), baik yang datang dari dalam maupun dari 
luar dirinya. 

c. Mengembalikan pengetahuan untuk mempertahankan dan memajukan 
kehidupan individu dan sosial.

22
 

Jadi, fungsi Pendidikan Agama Islam adalah mengoreksi kesalahan, 

kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam hal keyakinan, pemahaman, dan 

pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Aspek-Aspek Pendidikan Agama Islam 

Pengembangan kehidupan beragama perlu diarahkan pada beberapa aspek 

kehidupan yang menjamin kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 

Zakiyah darajat membagi aspek-aspek Pendidikan Agama Islam yang meliputi: 

a. Hubungan dengan Allah swt. 

Hubungan manusia dengan Allah swt. adalah hubungan vertical antara 

mahluk dengan sang pencipta. Hubungan manusia dengan Tuhan menempati 

prioritas utama dalam Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, harus pertama kli 

ditanamkan pada setiap manusia. 
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Rosmiaty Azis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 64-65. 

22
Rahmat Hidayat, Ilmu Pendidikan Islam (Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia), 

(Cet. 1, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI): Medan, 2016), h. 24. 
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b. Hubungan dengan sesame manusia 

Hubungan dengan sesame manusia adalah hubungan horizontal (mendatar) 

antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial, dan menempati prioritas 

kedua dalam ajaran islam. Guru harus menumbuhkan pemahaman anak tentang 

perlunya mengikuti tuntunan agama dalam menjalani kehidupan sosial, karena dalam 

kehidupan sosial akan muncul citra dan makna islam melalui perilaku pemeluknya.  

c. Hubungan manusia dengan alam 

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk hubungan yang baik dengan 

alam semesta. Karena manusia diciptakan menjadi khalifah dengan mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam dengan baik untuk keselamatan umat. Oleh oleh 

karena itu, guru harus menanamkan sikap ramah terhadap alam, melindungi, serta 

melestarikan lingkungan.
23

 

C. Pembelajaran Berbasis Budaya 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Budaya 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pembelajaran, dalam artian seseorang 

yang ingin mendapatkan sebuah ilmu agar mampu merubah kebiasaan secara pola 

berfikir, berbicara, maupun bertingkah laku menjadi lebih baik. Proses pembelajaran 

bisa dilakukan di mana saja baik didalam kelas maupun di luar kelas. 

Kebudayaan merupakan kata jadian dari kata-kata dasar budaya. Budaya 
berasal dari kata budi-daya yang berasal dari bahasa sansekerta yang dalam arti 
bahasa Indonesia adalah “perhatian”. Oleh karena itu, kebudayaan secara 
harfiyah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan hasil dari 
pemikiran tersebut.

24
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Mardan Umar dan Feiby Ismail, Pendidikan Agama Islam, (Cet. 1, CV Pena Persada: Jawa 

Tengah, 2020), h. 17-18. 

24
Ridho Rizqi, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui 

Pembiasaan Budaya Religious di Sekolah Dasar Plus Al-Kautsar Malang”, Skripsi, h. 26. 
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Dengan demikian kebudayaan atau budaya dalam segala aspek kehidupan 

manusia, baik material maupun non material. Pembelajaran berbasis budaya adalah 

proses pembelajaran dimana guru mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis budaya menurut Goldberg, dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Peserta didik belajar tentang budaya (Menempatkan budaya sebagai bidang ilmu) 

Proses pembelajaran tentang budaya selama ini dikenal baik, seperti kerajinan 

tangan, kesenian, dan lain-lain. Kebudayaan dipelajari dalam satu mata pelajaran 

tertentu. Mata pelajaran tersebut tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya, 

dan tidak saling berkaitan. 

b. Peserta didik belajar dengan budaya 

Belajar dengan budaya, kemudian budaya dan manifestasinya menjadi media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran, menjadi konteks dan contoh konsep atau 

prinsip dalam suatu mata pelajaran, menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur 

dalam suatu mata pelajaran. 

c. Peserta didik belajar melalui budaya 

Pembelajaran melalui budaya merupakan metode yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan pemahaman tentang makna yang 

diciptakan dalam mata pelajaran melalui berbagai manifestasi budaya. Pembelajaran 

melalui budaya merupakan bentuk penilaian multipresentasi atau bentuk penilaian 

pemahaman dalam berbagai bentuk.
25
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1 Ketut Tanu, Pembelajaran Berbasis Budaya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Di Sekolah, (IHDN Denpasar), h. 40-41. 
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2. Perwujudan Kebudayaan 

Beberapa ilmuan seperti Talcott Parson (Sosiolog) dan Al Kroeber 

(Antropolog) menganjurkan untuk dapat membedakan secara cermat tentang wujud 

budaya sebagai suatu sistem dimana wujud budaya merupakan rangkaian tindakan 

dan aktivitas manusia yang berpola. Begitu pula J.J. Honigman dalam bukunya The 

world of Man membagi kebudayaan menjadi tiga wujud, yaitu: gagasan, aktivitas, 

dan artifact. Senada dengan pemikiran para ahli tersebut, Koentjaraningrat 

menyatakan bahwa kebudayaan digolongkan menjadi tiga wujud
26

, yaitu: 

a. sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan 

peraturan. 

Wujud tersebut menunjukkan wujud dari gagasan ide dari budaya, yang 

bersifat abstrak, tidak dapat disentuh, dipegang, atau difoto, dan tempatnya ada di 

alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Budaya 

ideal ini disebut juga tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal 

memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah pada tindakan, 

manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Budayaan ideal ini dapat disebut 

adat atau adat istiadat, yang kini banyak tersimpan dalam arsip, tape, dan komputer. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. 

Wujud ini disebut sistem sosial, karena berkaitan dengan tindakan dan 

perilaku berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini dapat diamati, difoto dan 

didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas manusia yang 

berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu sama lain dalam masyarakat. Lebih 
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Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Lokal, (Cet. 5; Jakarta: Perdana Media 

Group, 2009), h. 28. 
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jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi 

dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Kesimpulannya, sistem sosial ini 

merupakan wujud nyata dari budaya yang berupa perilaku dan bahasa. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud yang terakhir ini disebut pula budaya fisik. Di mana wujud 

kebudayaan ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan 

karya semua orang dalam masyarakat). Berupa benda atau hal-hal yang dapat 

disentuh, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil.
27

 

Jadi wujud kebudayaan disini adalah benda-benda yang diciptakan oleh 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang 

bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, 

seni, dan lain-lain. 

Namun dalam penelitian ini, wujud kebudayaan yang lebih difokuskan adalah 

wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. Budaya yang dimaksud adalah 

1) Perayaan pesta panen (mallampu ase pulu) 

Pesta panen dalam hal ini berupa mallemmang yang merupakan salah satu 

budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laburasseng setahun sekali 

setelah panen padi. Istilah mallemmang berasal dari kata “lemang”, yaitu penganan 

dari beras ketan (ase pulu) yang dimasak dalam sebatang bambu, yang sebelumnya 

telah digulung dengan selembar daun pisang. Gulungan daun dalam bambu diisi 

dengan beras ketan yang dicampur dengan santan kelapa, kemudian dibaka hingga 

matang. 
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Tradisi pesta panen ini juga merupakan salah satu cara masyarakat untuk 

berbagi rezeki dengan sesama dan untuk merayakan hasil panen yang didapatkan, hal 

ini merupakan salah satu cara masyarakat Desa Laburasseng mengungkapkan rasa 

syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah swt. berikan.  

2) Mabbarasanji 

Mabbarasanji atau pembacaan Kitab Barzanji, adalah kitab yang berisi 

tentang sejarah kehidupan nabi Muhammad saw., dalam setiap perayaan, acara doa- 

doa selamatan, dan sebagainya. Tradisi mabbarasanji yang dilakukan oleh umat 

islam di Bone dengan maksud dan tujuan untuk mengunggah semangat kaum 

muslimin dan meningkatkn kecintaan kepada Nabi saw. 

Masyarakat bugis dalam memaknai dan mengimplementasikan mabbarasanji 

sebagai hal bersifat sacral dan nilai “wajib” dilaksanakan dalam suatu kegiatan 

kegiatan adat terutama yang bersifat keagamaan. Jika tidak mabbarasanji maka 

upacara adat tersebut dianggap belum sempurna. Bagi masyarakat disana, 

mabbarasanji merupakan sebuah penyempurnaan dari segala bentuk kegiatan adat.
28

 

Tradisi mabbarasanji di Bone menjadi penggerak dalam membentuk 

masyarakat yang bersatu padu dan harmonis serta tidak memandang strata sosial 

masyarakat, sehingga acara mabbarasanji akan mudah ditemui di setiap peristiwa 

atau momentum. Di kalangan warga Watampone, ketika seseorang telah 

menerima SK CPNS dari pemerintah, orang tersebut melakukan acara mabbarasanji 

sebagai bentuk rasa syukur.
29
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(Makassar: Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 118. 



34 
 

 

Terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi mabbarasanji adalah 

sebagai berikut: 

a) Pendidikan Iman 

Berangkat dari tujuan pelaksanaannya, yaitu prosesi yang berkaitan dengan 

kecintaan kepada Tuhan. dan Rasulullah. Secara langsung prosesi ini maupun tidak 

langsung menanamkan nilai-nilai keimanan kepada seluruh peserta dan semua yang 

hadir. Esensi pada budaya ini bukan sekedar wujud yang berlangsung pada setiap 

acara, tetapi lebih penting lagi, budaya ini merupakan peristiwa yang menghidupkan 

kembali syiar Islam. Budaya ini bukan sekedar formalitas belaka yang dilaksanakan 

setiap acara, lebih dari itu tradisi ini merupakan sebuah kegiatan yang menghidupkan 

syiar Islam. Ada dua aspek penting yang harus diajarkan pada pendidikan Iman 

kepada anak, yaitu menanamkan nilai-nilai aqidah dan nilai-nilai ibadah. 

b) Pendidikan Akhlak 

Sangat relevan dalam tradisi mabbarasanji karena apa yang terdapat pada 

kitab merupakan keteladanan dan akhlak Rasulullah yang mulia. Dengan adanya 

kitab al-Barzanji memberikan kita pelajaran agar menjadi orang yang bertaqwa 

melalui akhlak yang mulia. Oleh karena itu, tujuan mabbarasanji adalah untuk 

memahami ke-Esaan Tuhan dan menjadikan Nabi Muhammad saw. Tujuannya 

adalah untuk menanamkan suri tauladan di kalangan umat Islam dalam jiwa setiap 

umat Islam. 

c) Pendidikan Intelektual 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Intelektual berarti cerdas, 

berpendidikan, dan berpikiran jernih berlandaskan ilmu pengetahuan, memiliki 

kecerdasan tinggi, intelektual maupun totalitas pemikiran atau kesadaran, terutama 
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yang berkaitan dengan berpikir dan memahami.
30

 

3. Komponen Pembelajaran Berbasis Budaya 

Pembelajaran berbasis budaya adalah pendekatan pembelajaran yang berbeda 

dari pembelajaran berbasis materi bidang studi (content based) dan tersedia 

untuk pendidik di banyak sekolah. Pembelajaran berbasis budaya mempunyai 

beberapa komponen, yaitu: 

a. Substansi (materi) dan kompetensi bidang studi atau bidang ilmu 

Pembelajaran berbasis budaya memusatkan pada pencapain pengetahuan 

yang terpadu, bukan hanya pemahaman yang mendalam. Sebagai hasil dari 

pembelajaran berbasis budaya, pemahaman yang terpadu menuntut peserta didik 

untuk menciptakan makna tentang substansi bidang keilmuan dan konteksnya. 

Konteks dalam hal ini adalah masyarakat budaya. Subtansi meliputi: 

1) Conten knowledge: konsep dan prinsip dalam bidang ilmu pengetahuan. 

2) Inquiry and promlem solving knowledge: pengetahuan tentang proses 

penemuan dan proses pemecahan masalah dalam bidang studi. 

3) Epistemic knowledge: pengetahuan tentang aturan permainan yang diterapkan 

dalam bidang studi, pengetahuan tentang konsep dan prinsip pada bidang 

ilmu yang sangat penting bagi peserta didik untuk mencapai pemahaman yang 

terpadu.
31
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b. Kebermaknaan dan proses pembelajaran 

Proses pembelajaran berbasis budaya berfungsi untuk menciptakan makna 
bersifat sangat dinamis. Proses ini memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengungkapkan rasa keingintahuannya, terlibat dalam analisis 
kreatif dan proses pendalaman untuk menentukan jawaban, dan terlibat dalam 
proses penarikan kesimpulan yang unik.

32
 

Proses penciptaan makna melalui proses pembelajaran berbasis budaya 

memiliki beberapa komponen, yaitu: 

1) Tugas yang bermakna, bersifat kontekstual karena disusun berdasarkan 

pengetahan dan pengalaman awal peserta didi. 

2) Interaksi aktif, yang merupakan sarana terjadinya proses negosiasi untuk 

menciptakan makna atau interaksi harus bermakna bagi peserta didik dan 

memfasilitasi proses penciptaan makna. Terdapat berbagai metode yang dapat 

dirancang dalam pembelajaran berbasis budaya, antara lain pembelajaran 

berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. 

3) Penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual. Dalam Penjelasan 

kontekstual dan penerapan bidang ilmu, secara pendidik dan peserta didik 

bertumpu pada pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik dalam 

konteks budaya sebagai titik tolal proses pembelajaran.
33

 

c. Penilaian hasil belajar 

Pembelajaran berbasis budaya menggunakan konsep penilaian hasil belajar 

yaitu representasi ganda. Artinya, hasil belajar peserta didik dinilai dengan berbagai 

cara dan pelaksanaan; pendidik memanfaatkan berbagai cara dan alat ukur, peserta 
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didik mengutarakan keberhasilannya dalam berbagai wujud seperti puisi,poster, buku 

harian, lukisan, tarian, laporan ilmiah, patung, ukiran, dan dalam perwujudan budaya. 

d. Peran budaya 

Pada pembelajaran berbasis budaya, budaya merupakan tata cara bagi peserta 

didik terkait perubahan pengamatannya ke dalam wujud dan prinsip kreatif tentang 

bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, melalui pembelajaran berbasis budaya, 

peserta didik tidak hanya meniru atau menerima informasi, tetapi peserta didik 

menciptakan makna, pemahaman, dan makna dari informasi yang mereka dapatkan. 

Pengetahuan bukan sekedar rangkuman dari apa yang dimiliki orang lain, tetapi 

kumpulan yang dimiliki seseorang tentang pikiran, perilaku, hubungan, prediksi dan 

perasaan, hasil transformasi dari berbagai informasi yang diterimanya.
34

 

Dalam dunia pendidikan, budaya sangat penting karena dapat menunjang 

pembelajaran siswa. Dengan adanya budaya dalam pembelajaran maka potensi 

peserta didik semakin berkembang. Seni budaya dalam pendidikan dapat 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga tidak hanya cerdas secara intelektual 

tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. 

4. Sifat-Sifat Budaya 

Budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di 

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, akan tetapi 

setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. 

Sifat hakiki dari suatu budaya yaitu sebagai berikut: 

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. 
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b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan 

tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 

c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 

d. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-

tindakan yang diterima dan ditolak, yang dilarang, dan yang diizinkan. 
35

 

D. Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya 

Pendidikan menggambarkan hubungan pendidik dan peserta didik dalam 

rangka mencapai visi pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan 

formal dan nonformal. Pada dasarnya pendidikan yang dilakukan sama yaitu 

memberikan arahan, sehingga peserta didik dapat hidup mandiri sehingga dapat 

melanjutkan dan melestarikan budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat. Melalui pendidikan yang terprogram, dijalankan dengan baik dan 

intensif, upaya pendidikan yang optimal tidak akan terwujud. Pendidikan dikatakan 

berhasil jika dapat mengubah perilaku manusia ke arah yang positif.
36

 

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

oleh pendidik kepada peserta didik sebagai proses transfer pengetahuan. Sedangkan 

kebudayaan menyangkut seluruh aspek manusia, baik material maupun non-material. 

Jadi Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal merupakan proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang bertumpu pada peningkatan nilai-nilai budaya, 

sehingga terdapat dalam diri peserta didik dengan budaya yang dimilikinya. 
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Melalui proses pendidikan melalui budaya, berbagai kecerdasan (kecerdasan 

intelektual, emosional, spiritual, kecerdasan/prestasi individu) lebih efektif 

ditanamkan dan lebih berpeluang membentuk diri dengan tingkat keluwesan yang 

positif dalam menghadapi rintangan hidup. Pendidikan Islam dengan menggunakan 

budaya sebagai media transformasi nilai sangat diperlukan dan sebagai bagian dari 

pembentukan identitas muslim melalui lingkungan dengan simbol-simbol pendidikan 

agama yang dimilikinya.
37

 

Agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat 

dipisahkan. Keberadaan suatu agama akan sangat mempengaruhi dan mempengaruhi 

pengamalan agama yang bersangkutan. Dan sebaliknya, budaya akan sangat 

dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dimana budaya tersebut berkembang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. yang 

dimana penelitian kualitatif menurut Lexy Moleong yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa terkait dengan apa yang dialami oleh 

subjek penelitian. Seperti tingkah laku, pandangan, motivasi, tindakan dan 

sebagainya secara holistik serta menyajikan data secara deskriptif berupa kata-kata 

dan bahasa, dalam konteks alamiah yang khusus dengan menggunakan berbagai cara 

alami.
1
 Jadi, penelitian ini hanya mengungkapkan fakta yang sebenarnya terkait 

masalah yang terjadi di lapangan tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu tempat yang menjadi wadah dalam melaksanakan 

proses penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres 6/86 Laburasseng untuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas III. Tepatnya di Dusun 

Temmatenno, Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Alasan 

peneliti memilih lokasi ini karena yang pertama; lokasi ini mudah dijangkau oleh 

peneliti, dan yang kedua; karena konten budaya lokal yang diangkat peneliti terdapat 

di Desa Laburasseng, sehingga peserta didik mengetahui budaya tersebut. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan metodologi kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk 

menerapkan serta mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan keterampilan 

interpersonal mereka dalam proses penelitian eksplorasi. Pendekatan fenomenologi 

berupaya menangkap beragam permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan 

mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata serta tindakan 

dari orang yang diamati atau diwawancarai, selebihnya merupakan data pelengkap, 

seperti dokumen (gambar, foto, catatan atau tulisan) yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti ada dua yaitu: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang kata-kata verbal atau lisan, gerak-gerik atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini yang 

menjadi informan mengenai variable yang diteliti.
2
 Pada penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian yaitu guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik kelas III SD 

Inpres 6/86 Laburasseng. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti berupa 

buku, majalah, bukti catatan, surat kabar, , internet, buku pustaka atau laporan 
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sejarah yang tersusun rapi dalam arsip, baik diterbitkan atau tidak.
3
 Peneliti akan 

menggunakan data sekunder (dokumentasi) untuk melengkapi serta memperkuat 

informasi yang telah didapatkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu sesuatu yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai setting dan berbagai sumber. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur atau 

mengetahui keterampilan maupun pengetahuan peserta didik. Tes yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu tes tertulis dan tes lisan yang berkaitan dengan materi yang 

telah dipelajari. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara lisan dari seseorang dan secara 

langsung untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut. Percakapan dilakukan 

oleh dua orang, yaitu pewawancara (yang memberikan pertanyaan) dan 

terwawancara (yang memberikan jawaban) atas pertanyaan tersebut.
4
 Dalam 

wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

dan juga dengan beberapa peserta didik kelas 3. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument pengumpulan data yaitu suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengukur data yang akan dikumpulkan. Pada dasarnya instrument pengumpulan data 

tidak dapat dipisahkan dari metode pengumpulan data. Adapun instrument yang 

digunakan adalahsebagai berikut: 

1. Tes 

Tes yang diberikan kepada peserta didik adalah tes tertulis yang berisikan 

tentang materi yang telah dipelajari. Tujuan dari pengambilan data dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kepahaman peserta didik. Tes dilakukan pada 

peserta didik kelas III di SD Inpres 6/86 Laburasseng. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh informasi. Alat wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif 

karena alat tersebut mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan masa lalu, 

sekarang, dan masa depan sepanjang waktu. Dan data yang dihasilkan dari 

wawancara bersifat terbuka, komprehensif, dan tidak terbatas, memungkinkan 

terbentuknya informasi yang lengkap dan komprehensif untuk mengungkap 

penelitian kualitatif.
5
 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

mengolah data, mengorganisasikannya, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit 
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yang dapat dikelola, mensintesisnya, menemukan dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan 

diceritakan kepada orang lain.
6
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik 

dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hanya pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, mereduksi data berarti 

menguraikannya secara jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih 

banyak data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. 

Dengan penyajian data, data diorganisasikan dan disusun menjadi suatu pola 

hubungan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Data yang digunakan untuk 

menyajikan data internal adalah data berupa teks naratif yang disusun secara 

sistematis. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini, yaitu mampu menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan sejak awal. Selama fase ini, peneliti menganalisis data yang telah 

dikumpulkan yang terdiri dari hasil wawancara dan hasil tes. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data berarti menguji kredibilitas data yang ditemukan. 

Pengujian keabsahan data berfungsi untuk melakukan pemeriksaan sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan pada hasil temuan dapat dicapai dan sejauh mana hasil 

ditunjukkan dengan menunjukkan realitas penelitian. 

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang menggunakan 

metode lain untuk membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian.
7
 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan metode, 

triangulasi teori, dan triangulasi sumber. 

1. Triangulasi Dengan Metode 

Mengacu pada pendapat Petton dengan menggunakan strategi; 1) Memeriksa 

tingkat kepercayaan dari temuan beberapa metode pengumpulan data, 2) Memeriksa 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk 

menguji penggunaan metode pengumpulan data dan apakah informasi yang diperoleh 

dari observasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan saat 

wawancara. Jika berbeda, maka peneliti harus mempertanggungjawabkan perbedaan 

tersebut, dengan tujuan menggunakan metode yang berbeda untuk menemukan 

kesamaan dalam data. 

2. Triangulasi Dengan Teori 

Triangulasi dengan teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif atau teori 

untuk keperluan pengecekan keabsahan data. Dengan kata lain sebagai pembanding 

terhadap sebuah data, Untuk menghindari bias pribadi peneliti sehubungan dengan 

temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. 

                                                             
7
Nurul Farida, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Discovery Learning Di 

MAN 1 Lampung Timur”, Thesis, h. 73. 
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3. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi sumber adalah pencarian data dari berbagai sumber yang masih 

saling berhubungan. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek 

kebenaran data dari berbagai sumber.
8
 Artinya bahwa menggali kebenaran informasi 

tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data (misalnya dokumen, arsip, 

wawancara, observasi) atau mewawancarai beberapa subjek yang diyakini memiliki 

perspektif berbeda. Sudut pandang yang berbeda ini menghasilkan pengetahuan yang 

luas untuk memperoleh kebenaran. 

 

 

                                                             
8
Chairunnisa Djayadin, “Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar”, Skripsi, h. 75. 
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BAB IV 

PEMANFAATAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS 

BUDAYA LOKAL  PADA KELAS III SD INPRES 6/86 LABURASSENG  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah   : SD Inpres 6/86 Laburasseng 

b. Nama Kepala Sekolah  : Hj. Hasriani, S.Pd. 

c. NPSN    : 40310554 

d. Jenis Pendidikan   : SD 

e. Status Sekolah   : Negeri 

f. Alamat 

1) Jalan    :  Laburasseng 

2) Kecamatan   : Libureng 

3) Kabupaten   : Bone 

4) Provinsi   : Sulawesi Selatan 

5) Kode Pos   : 92766 

g. Posisi Geografis   : -4.8652 Lintang 

  120.0641 Bujur 

h. SK Pendirian Sekolah  : 1980 

i. Tanggal SK Pendirian  : 1982-12-31 

j. Status Kepemilikan  : Pemerintah Pusat 

k. SK Izin Operasional  : 222 Tahun 2019 

l. Tanggal SK Izin Operasional : 2019-02-28 
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2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi 

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu pengetahuan 

berteknologi, bertanggung jawab, berdisiplin dan berdasarkan iman dan takwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif berkesinambungan 

sehingga kemampuan siswa meningkat. 

2) Membangkitkan semangat yang tinggi untuk meraih kesuksesan. 

3) Memotivasi siswa untuk beraktifitas. 

4) Menanamkan serta mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan 

sebaik-baiknya. 

5) Menerapkan manajemen partisipatif. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Terwujudnya siswa yang mandiri. 

2) Terwujudnya tamatan yang berkualitas dan mampu bersaing secara sehat. 

3) Terwujudnya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. 

3. Struktur Organisasi Sekolah 

a. Kepala Sekolah  : Hj. Hasriani, S.Pd.I. 

Ketua Komite  : Ahmad 

b. Bendahara Bos  : Abdul Azis, S.Pd. 

Bendahara Gratis  :Abdul Ramang, S.Pd. 

c. Wali Kelas I  : Juita, S.Pd. 

Wali Kelas II  : Hamsia, S.Pd. 
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Wali Kelas III  : Yuliana, S.Pd.I. 

Wali Kelas IV  : Nurlina, S.Pd. 

Wali Kelas V  : Mariyana, S.Pd.  

Wali Kelas VI  : Abdul Ramang, S.Pd. 

d. Guru Mata Pelajaran : 9 Guru 

e. Peserta Didik  : 108 Orang 

4. Sumber Daya Manusia di Sekolah (Pendidik, Tenaga Kependidikan dan 

Peserta Didik) 

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

NO NAMA GURU PENDIDIKAN JABATAN 

A Tenaga Pendidik   

1 Hj. Hasriani, S.Pd. SI Kepala Sekolah 

2 Juita, S.Pd. SI Guru Kelas I 

3 Yuliana,S.Pd.I. SI Guru Kelas III 

4 Hasmar, S.Pd.I. SI Guru PAI 

5 Abdul Ramang, S.Pd. SI Guru Kelas VI 

6 Abdul Azis, S.Pd. SI Guru Penjas 

7 Nurlina, S.Pd. SI Guru Kelas IV 

8 Mariyana, S.Pd. SI Guru Kelas V 

9 Hamsia, S.Pd. SI Guru Kelas II 

B Tenaga Kependidikan   

1 Hamsia, S.Pd. SI Tenaga Administrasi 

2 Suleman SMA Bujang Sekolah 
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b. Peserta Didik 

NO KELAS 
JUMLAH SISWA 

NAMA WALI KELAS 
Lk Pr Jumlah 

1 I 13 13 26 Juita, S.Pd. 

2 II 8 10 18 Hamsia, S.Pd. 

3 III 3 11 14 Yuliana, S.Pd.I. 

4 IV 14 5 19 Nurlina, S.Pd. 

5 V 6 4 10 Mariyana, S.Pd. 

6 VI 11 10 21 Abdul Ramang, S.Pd. 

Keterangan: 

 Laki-Laki  : 55 

 Perempuan : 61 

 Jumlah  :108 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah peserta didik dari 

kelas III (tiga). Adapun jumlah peserta didik kelas III di SD Inpres 6/86 Laburaseng 

yang dijadikan Subyek penelitian sebanyak 3 peserta didik perempuan yang menjadi 

informan dalam penelitian ini. Adapun perinciannya sebagai berikut:  

 

No Nama Peserta Didik Jenis Kelamin 

1 Andi Afdal Laki-Laki 

2 Andi Khairul Nizam Laki-laki 

3 Anugrah Putri Perempuan 

4 Aulia Aqhira Perempuan 

5 Kartika Perempuan 
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6 Mawar Salsabila Perempuan 

7 Muh.Safwan Laki-Laki 

8 Nabila Ramadani Perempuan 

9 Nur Jihan Perempuan 

10 Nur Maufika Perempuan 

11 Nuraeni Perempuan 

12 Nuralifa Perempuan 

13 Rahmayani Perempuan 

14 Sitti Nursanna Perempuan 

Keterangan: 

 Laki-Laki  : 3 

 Perempuan : 11 

 Jumlah  :14 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SD Inpres 6/86 Laburasseng saat ini 

adalah 1 ruang guru/kepala sekolah, 6 ruang kelas, 2 wc, 1 kantin, 1 perumahan 

guru, 1 lapangan bulu tangkis, 1 lapangan bola volly/takraw, 1 lapangan upacara, 

dan 1 parkiran. Sedangkan dalam penelitian ini, ruang kelas III merupakan tempat 

peneliti melakukan penelitian. Ruang kelas berada di tengah , antara kelas I dan 

kelas IV. Terdapat 1 lemari, 1 meja guru, 1 papan tulis, 6 meja peserta didik yang 

berhadapan dan 3 meja peserta didik yang berada di tengah menghadap ke papan 

tulis, 1 jam dinding, pojok literasi dan sudut baca. Pada dinding kelas terpasang foto 

presiden dan wakil presiden, administrasi kelas, tata tertib siswa, prinsip dasar kelas 

inpirasi dan poster-poster lainnya. 
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B. Hasil Penelitian  

1. Persiapan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal 

Bahan ajar Pendidikan Agama Islam adalah segala bentuk bahan atau materi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang digunakan untuk membantu guru 

Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar 

yang dimaksud dapat berupa bahan ajar tertulis maupun tidak tertulis. 

Pada tahap persiapan saat memanfaatkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

pada proses pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dan harus 

diprioritaskan, karena terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seorang 

pendidik sebelum menyajikan dan memanfaatkan bahan ajar kepada peserta didik. 

Peneliti disini akan berperan langsung menggantikan sementara guru PAI 

melaksanakan proses pembelajaran PAI kelas III pada pembelajaran ke-10 dengan 

materi “Bersyukur Kepada Allah swt”, dengan mengaitkannya dengan konten budaya 

lokal yang ada di Desa Laburasseng.  

Berikut ini merupakan persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menyiapkan bahan ajar PAI berbasis budaya yang akan diterapkan di SD Inpres 6/86 

Laburasseng pada kelas III yaitu sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Hal utama yang harus diperhatikan sebelum menyiapkan materi pembelajaran 

adalah menyusun RPP. Yang dimana RPP sendiri merupakan suatu rencana yang 

menggambarkan tata cara pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu 

pokok bahasan atau tema untuk satu kali pertemuan, yang mengacu pada silabus. 

Persiapan mengajar seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sangat 
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penting sebagai pedoman bagi seorang pendidik untuk melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh 

peneliti, yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

(terlampir). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Hasmar, S.Pd.I. selaku 

guru PAI kelas III di SD Inpres 6/86 Laburasseng mengenai RPP yang telah disusun 

oleh peneliti mengemukakan bahwa: 
 

“RPP yang telah dibuat sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi sebelum 
mengajar ananda harus memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan.  
Dan terkadang kita sudah menyusun RPP dengan matang akan tetapi tujuan 
pembelajaran tidak tercapai secara keseluruan, jadi disesuaikan saja”.

1
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa RPP 

yang telah disusun telah sesuai dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian peneliti akan lebih mudah 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dan peneliti akan berusaha untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

b. Prinsip Bahan Ajar 

Hal kedua yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan bahan ajar PAI 

adalah prinsip-prinsip bahan ajar yang terkandung dalam bahan ajar yang akan 

digunakan atau diterapkan pada proses pembelajaran. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan guru PAI bahwa; 
 

                                                             
1
Hasmar (50 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Ruang Kelas II SD Inpres 

6/86 Laburasseng Bone, 03 Februari 2022. 
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“Iya bagusmi ini, sudah sesuai dengan prinsip bahan ajar. Materi yang diangkat 
sebagai contoh dari materi pembelajaran juga sudah disesuaikan, materinya 
juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit”.

2
  

Hasil wawancara menyatakan bahwa bahan ajar yang telah disusun peneliti 

telah disesuaikan dengan prinsip bahan ajar dan layak untuk disampaikan kepada 

peserta didik. Pendidik sebagai penyaji dan pengguna bahan ajar harus menyesuaikan 

isi bahan ajar dengan prinsip penyusunan bahan ajar, yaitu prinsip relevansi, prinsip 

konsistensi, dan prinsip kecukupan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menyiapkan bahan ajar dengan 

menyesuaikan isi bahan ajar dengan prinsip-prinsip bahan ajar. Peneliti 

menyesuaikan isi bahan ajar dengan asas relevansi agar materi pelajaran yang 

terkandung dalam bahan ajar sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar, misalnya 

kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa tentang pemahaman syukur, materi 

disampaikan peneliti berkaitan dengan rasa syukur. Selain itu, peneliti disini juga 

menyesuaikan bahan ajar dengan prinsip konsistensi, dimana terdapat dua kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa, sehingga bahan ajar yang diajarkan peneliti juga 

mengandung dua kompetensi dasar. Peneliti juga menyesuaikan bahan ajar yang akan 

disajikan dengan prinsip kecukupan yaitu materi tidak terlalu banyak dan materi tidak 

terlalu sedikit. 

c. Materi Bahan Ajar 

Hal ketiga yang harus dipersiapkan dalam menyajikan dan memanfaatkan 

bahan ajar Pendidikan Agama Islam adalah bahan ajar itu sendiri (terlampir). 

 

 

                                                             

2
Hasmar (50 tahun), Pendidik Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Ruang Kelas II, 03 

Februari 2022. 
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Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru PAI bahwa:  

“Karena materi yang akan dibahas tentang sikap bersyukur sedangkan ananda 
sendiri mengangkat konten budaya lokal yaitu perayaan pesta panen, yang 
dimana kita sendiri mengetahui bahwa perayaan pesta panen itu merupakan 
perayaan ungkapan rasa syukur masyarakat disini (Desa Laburasseng) dalam 
memperoleh hasil panen (padi)”.

3
  

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa isi dari materi pembelajaran yang 

telah disusun oleh peneliti mengandung pengetahuan dan juga materi sikap. Hal ini 

sesuai dengan hakekat materi pembelajaran. 

Materi pembelajaran pada hakikatnya adalah pengetahuan, sikap serta 

keterampilan, dan merupakan isi suatu mata pelajaran yang dirancang untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berbagai 

pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

merupakan materi pelajaran. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari 

sekolah menjadi bahan pembelajaran. Berbagai kegiatan yang dilakukan Peserta didik 

untuk mendapat pengalaman belajar, termasuk keterampilan kognitif, psikomotorik, 

dan emosional. Pengalaman-pengalaman tersebut dirancang dan diatur sedemikian 

rupa sehingga apa yang didapat peserta didik selaras dengan tujuan pembelajaran.
4
 

Kurikulum 2013 juga mengatur bahwa setiap mata pelajaran tidak hanya 

memuat pengetahuan, tetapi juga harus mengandung sikap. Hal ini juga berlaku pada 

bahan ajar yang akan digunakan oleh peneliti yang mengacu pada konten budaya 

lokal, yang tidak hanya memuat materi pengetahuan tetapi juga materi sikap. Peneliti 

menyiapkan konten budaya lokal dengan menggunakan bahan-bahan yang 

                                                             
3
Hasmar (50 tahun), Pendidik Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Ruang Kelas II SD 

Inpres 6/86 Laburasseng Bone, 03 Februari 2022. 

4
Chairunnisa Djayadin, Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasisi 

Pembelajaran Kontekstual Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kelas Inklusif Di SMP 

Lazuardi Athaillah Makassar, h. 87. 
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mengandung pengetahuan serta sikap dan seimbang dengan prinsip-prinsip bahan ajar 

yang ada. 

2. Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Budya 

Lokal   

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran peneliti bertindak sebagai guru, dengan 

memanfaatkan bahan ajar PAI yang terdapat dalam buku PAIdBP dengan materi 

“Bersyukur Kepada Allah swt.” dengan dua sub pembahasan yaitu “Nikmatnya 

Bersyukur dan Sikap Bersyukur”, kemudian mengaitkan bahan ajar tersebut dengan 

konten budaya lokal yang ada di Desa Laburasseng yaitu “Perayaan Pesta Panen 

(Mallampu Ase Lolo) dan Mabbarasanji”. Berikut ini ungkapan guru Pendidikan 

Agama Islam mengenai pemanfaatan konten budaya lokal yang dilakukan peneliti 

dalam pembelajaran PAI: 
 
  

 “Dilihat dari proses pembelajaran, ternyata konteks dari contoh budaya lokal  
yang ananda angkat, yang dimana siswa sendiri mengetahui bahkan sering 
mengikuti acara tersebut jadi sangat tepat diterapkan dan sangat membantu 
peserta didik memahami materi pembelajaran”.

5
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI, mengenai penggunaan bahan 

ajar PAI berbasis budaya lokal sangat membantu siswa untuk lebih mudah 

memahami materi pembelajaran. Peneliti disini melakukan proses pembelajaran 

dengan memadukan materi Pendidikan Agama Islam dengan seluruh komponen 

pembelajaran berbasis budaya yaitu substansi dan kompetensi bidang IPA, makna 

dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan peran budaya. Keempat 

komponen ini penting untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan budaya lokal, 

agar pemanfaatan bahan ajar PAI berbasis budaya lokal dapat terlaksana secara 

maksimal. 

                                                             
5
Hasmar (50 Tahun), Pendidik Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Ruang Kelas I SD 

Inpres 6/86 Laburasseng Bone, 09 Februari 2022. 
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a. Subtansi (Materi) dan Kompetensi Bidang Ilmu 

Dari segi substansi dan kompetensi bidang ilmu, pembelajaran berbasis 

budaya lebih memfokuskan pada pencapaian pengetahuan yang terintegrasi daripada 

sekedar pemahaman yang mendalam, karena pemahaman yang terintegrasi akan 

melahirkan peserta didik yang bertindak mandiri dalam memecahkan masalah. Pada 

penelitian ini materi yang dibahas yaitu “Bersyukur Kepada Allah swt” yang akan 

dipadukan/dikaitkan dengan konten budaya lokal “Perayaan Pesta Panen dan 

Mabbarasanji”. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan peserta didik 

kelas III: 
 
   

 “Materi budaya lokal yang diajarkan sangat bagus kak, memudahkan kami 
dalam memahami materi pembelajaran karena contoh yang diberikan sangat 
jelas dan terjadi disini”.

6
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti masih memerlukan pembuktian 

terhadap paham atau tidaknya peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya, yakni 

dengan memberikan tes tertulis (terlampir) dan tes lisan.  

Berdasarkan dari hasil tes peserta didik bahwa bahan ajar yang diterapkan 

oleh peneliti memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami 

pembelajaran. Terkait dengan tes lisan peneliti memberikan pertanyaan yang terdapat 

pada rubrik “Insya Allah aku bisa” yang terdapat pada dua sub pembahasan, 

kemudian langsung dijawab oleh peserta didik, dan terkait dengan jawaban yang 

disampaikan 90% jawabannya benar. 

Dari hasil wawancara dan hasil tes tertulis maupun lisan peserta didik di atas, 

peneliti dapat menyimpulkan subtansi dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu: 

                                                             
6
Nur Jihan (9 Tahun), Peserta Didik Kelas III, Wawancara, Ruang Kelas III SD Inpres 6/86 

Laburasseng Bone, 09 Februari 2022. 
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1) Conten knowledge, pada penelitian ini yang dipelajari peserta didik adalah 

bagaimana siswa dapat mengimplementasikan sikap bersyukur kepada Allah 

swt. 

2) Inquiry and problem solving knowledge, pada penelitian ini yaitu pengalaman 

peserta didik dalam menerapkan sikap bersyukur. 

3) Epistemic knowledge, pada penelitian ini yaitu materi dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tentang Bersyukur Kepada Allah swt., peserta didik 

tidak hanya mengetahui nikmatnya bersyukur, melainkan bagaimana peserta 

didik dapat membiasakan hidup bersyukur, menunjukkan sikap bersyukur, dan 

juga mencontohkan sikap bersyukur kepada Allah swt. dengan benar.  

b. Kebermaknaan dan Proses Pembelajaran 

Setelah melaksanakan  proses pembelajaran peneliti melakukan wawancara 

dengan salah satu peserta didik yang menyatakan bahwa: 
 

“Materi yang diberikan cukup jelas, karena kita kasiki penjelasan dari apa yang 
ada/terjadi disini jadi sangat membantu dalam memahami materi, berkaitan 
dengan tugas yang diberikan akan kami laksanakan karena materinya sudah 
dipahami”.

7
 

    

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam penelitian ini diberikan 

tugas bermakna kepada siswa berupa pekerjaan rumah yaitu siswa harus 

membiasakan menerapkan sikap syukur kepada Allah swt, apapun yang didapat dan 

apapun yang dialaminya.  

Proses penciptaan makna pada pembelajaran berbasis budaya mempunyai 

beberapa komponen, yaitu tugas yang bermakna, interaksi aktif, pejelasan dan 

penerapan bidang ilmu secara kontekstual. 

                                                             
7
Aulia Aqhira (9 Tahun), Peserta Didik Kelas III, Wawancara, Ruang Kelas III Sd Inpres 6/86 

Laburasseng Bone, 09 Februari 2022. 
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1) Tugas yang bermakna. Dalam penelitian ini peneliti memberikan tugas yang 

berhubungan dengan pengalaman nyata peserta didik. Adapun pendekatan 

yang digunakan yaitu menyajikan konsep dan prinsip bidang ilmu, kemudian 

meminta peserta didik mengeksplor konsep dan prinsip tersebut melalui 

diskusi kelompok. 

2) Interaksi aktif. Pada penelitian ini proses interaksi aktif berupa pembinaan 

penciptaan makna dirancang melalui bimbingan. Dalam hal ini peneliti 

berfungsi sebagai pemandu materi sebagai media dan fokus. Budaya menjadi 

media dan fokus interaksi aktif.  

3) Penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual. Dalam penelitian 

ini peneliti menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan pada pengalaman 

dan pengetahuan awal peserta didik, yaitu menyampaikan pokok materi 

bersyukur kepada Allah swt. kemudian memberikan penguatan dengan contoh 

budaya perayaan pesta panen, yang dimana perayaan pesta panen itu sendiri 

merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Laburasseng atas 

hasil panen yang didapatkannya. Jadi sangat sesuai dipadukan dengan materi 

“Bersyukur Kepada Allah swt”. 

c. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar yaitu proses pemberian nilai pada hasil belajar yang 

dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Pada komponen penilaian hasil belajar, 

pada penelitian ini yang menjadi tolak ukur peneliti dalam menilai, pada 

pembelajaran berbasis budaya yaitu menggunakan tes tertulis dan tes lisan. Berikut 

ini hasil penilaian peserta didik setelah melakukan tes tertulis: 
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Tabel 4.1 Penilaian Hasil Tes Peserta Didik 

No Nama Peserta Didik Hasil Tes I Hasil Tes II 

1 Andi Afdal 80 85 

2 Andi Khairul Nizam 100 90 

3 Anugrah Putri 85 100 

4 Aulia Aqhira 85 100 

5 Kartika 85 90 

6 Mawar Salsabila 85 100 

7 Muh.Safwan 80 85 

8 Nabila Ramadani 85 90 

9 Nur Jihan 100 100 

10 Nur Maufika 90 100 

11 Nuraeni 90 100 

12 Rahmayani 90 100 

13 Sitti Nursanna 90 100 

Berdasarkan hasil penilaian tes peserta didik di atas menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran dengan memanfaatkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

berbasis budaya lokal dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran, dibandingkan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru bidang studi 

yang hanya berfokus pada buku pelajaran saja. 

d. Peran Budaya 

Peran budaya disini yaitu bagaimana budaya dapat membantu memudahkan 

peserta didik dalam memahami pembelajaran. Berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan salah satu peserta didik yang menyatakan bahwa:  
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“Budaya perayaan pesta panen yang dijelaskan ini sangat membantu dalam 
memahami materi pelajaran, karena sangat sesuai yang dicontohkan dengan 
materi yang dipelajari”.

8
 

Jadi pada penelitian ini, budaya berperan sebagai konteks contoh bersyukur 

kepada Allah swt., budaya juga merupakan media dan metode yang digunakan 

peneliti dalam memberikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta 

didik. 

Pada penelitian ini budaya sangat berperang penting karena dapat membantu 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Peran budaya 

disini terbagi atas tiga yaitus: 

a. Belajar tentang budaya, artinya menempatkan kebudayaan sebagai bidang ilmu. 

Pada penelitian ini peneliti mengangkat konten budaya lokal Desa Laburasseng 

yaitu perayaan pesta panen (mallampu ase lolo) dan mabbarasanji sebagai 

konteks dari contoh bersyukur kepada Allah swt. 

b. Belajar dengan budaya, artinya menempatkan budaya sebagai metode untuk 

mempelajari bidang ilmu pengetahuan.  

c. Belajar melalui budaya, artinya menempatkan budaya sebagai bentuk pencapaian 

pemahaman atau makna.  
   

C. Pembahasan 

1. Persiapan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal 

Bahan ajar Pendidikan Agama Islam yaitu berbagai bentuk bahan atau materi 

pembelajaran PAI yang digunakan untuk membantu guru PAI dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan ajar tertulis 

ataupun bahan tidak tertulis.  

                                                             
8
Kartika (9 tahun), Peserta Didik Kelas III, Wawancara, Ruang Kelas III SD Inpres 6/86 

Laburasseng, 09 Februari 2022. 
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Pada tahap persiapan disini, peneliti melakukan tiga tahap yaitu: 

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pelajaran 

atau tema untuk satu kali pertemuan, yang mengacu pada silabus. RPP ini dibuat oleh 

peneliti yang digunakan sebagai acuan atau petunjuk dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

b. Prinsip bahan ajar 

Dalam peneliti ini, peneliti menyiapkan bahan ajar dengan menyesuaikan isi 

bahan ajar sesuai prinsip-prinsip bahan ajar. Peneliti menyesuaikan isi bahan ajar 

dengan prinsip relevansi sehingga materi pelajaran yang terdapat dalam bahan ajar 

sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar, seperti kompetensi yang diharapkan 

untuk dikuasai peserta didik tentang memahami sikap bersyukur, maka materi yang 

disampaikan oleh peneliti terkait dengan sikap bersyukur. Selain itu, peneliti disini 

juga menyesuaikan bahan ajar dengan prinsip konsistensi, yang dimana kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik ada dua macam, jadi bahan ajar yang 

diajarkan peneliti juga memuat dua kompetensi dasar. Peneliti juga menyesuaikan 

bahan ajar yang disajikan dengan prinsip kecukupan, yaitu materi tidak terlalu banyak 

dan juga tidak terlalu sedikit. 

c. Materi bahan ajar 

Materi pembelajaran merupakan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai 

isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Materi yang digunakan oleh peneliti bersumber dari buku PAIdBP kemudian 

menambahkan materi budaya lokal yang dijadikan sebagai konteks dari contoh 



63 
 

 

bersyukur kepada Allah swt., budaya juga merupakan media dan metode yang 

digunakan peneliti dalam menyampaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kepada peserta didik. 

2. Pemanfaatan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Budya 

Lokal  

Penggunaan bahan ajar sangat membantu keefektifan dalam efektifitas proses 

pembelajaran. Dengan demikian, kemampuan seorang guru untuk memilih, 

mengidentifikasi dan memanfaatkan bahan ajar berdampak besar terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. peneliti disini melaksanakan proses Pembelajaran dengan 

mengkombinasikan materi Pendidikan Agama Islam dengan seluruh komponen 

pembelajaran berbasis budaya, yaitu subtansi (materi) dan kompetensi bidang ilmu, 

kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan peran budaya. 

Dalam pembelajaran dengan memanfaatkan konten budaya lokal memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memahami pembelajaran dan semakin baik 

pula hasil belajarnya. Karena dalam pemilihan budaya yang diambil sebagai konteks 

dari contoh bersyukur kepada Allah swt. merupakan budaya yang ada di Desa 

Laburasseng yang sekaligus menjadi lokasi penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait pemanfaatan bahan ajar 

PAI berbasis budaya lokal: uji coba pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng, dapat 

disimpulkan bahwa:   

1. Persiapan bahan ajar PAI berbasis budaya lokal: uji coba pada kelas III SD 

Inpres 6/86 Laburasseng yaitu: (1) Pada tahap persiapan yang pertama peneliti 

menyusun RPP terlebih dahulu untuk memudahkan jalannya proses 

pembelajaran. (2) Peneliti sebagai penyaji dan memanfaatkan bahan ajar yaitu 

dengan menyesuaikan isi bahan ajar dengan prinsip penyusunan bahan ajar, 

yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. (3) Dalam 

menyajikan dan memanfaatkan bahan ajar yang disiapkan adalah bahan ajar 

itu sendiri, peneliti menyiapkan konten budaya lokal dengan bahan yang 

mengandung pengetahuan dan juga sikap yang seimbang dengan prinsip 

bahan ajar. 

2. Pemanfaatan bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal: uji 

coba pada kelas III SD Inpres 6/86 Laburasseng, dapat membantu peserta 

didik untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran. Dalam pemanfaatan 

bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya lokal peneliti 

mengkombinasikan materi pembelajaran PAI dengan seluruh komponen 

pembelajaran berbasis budaya yaitu subtansi (materi) dan kompetensi bidang 

ilmu, kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

peran budaya. 
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti berimplikasi sebagai 

berikut: 

1.  Dengan pemanfaatan bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis budaya 

lokal, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran 

sehingga nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dapat diterapkan dalam 

kehidupannya. 

2. Peneliti berharap agar seluruh pendidik di SD Inpres 6/86 Laburasseng dan 

terkhusus lagi kepada Pendidik Pendidikan Agama Islam agar mampu 

mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, 

sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 
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